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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. 

Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan AG.H Abdul Rahman Ambo 

Dalle dalam Perkembangan Masyarakat Islam di Desa Kaballangang 

Kabupaten Pinrang 1978-1996 M” guna memenuhi salah satu syarat 

menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora  pada jurusan 

Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin 

Makassar.  

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis panjatkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam 

terang seperti sekarang ini serta perubahan bagi umat manusia khususnya umat 

muslim, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di kemudian hari, Amiin Ya 

robbal Alamin. 

Penulis sadar bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan moril 

dan materil dari berbagai pihak berupa bimbingan, arahan dorongan spirit 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, secara khusus penulis menyampaikan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Darwis 

dan Ibu Nurhayati B selaku kedua orang tua  dari penulis yang  senantiasa 

mendoakan, menyemangati dan mendukung Penulis hingga berhasil sampai 
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tinggi hingga sampai pada tahap penyelesaian ini, maka pada kesempatan ini tidak 

lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan bimbingan serta 

motivasi yang telah penulis peroleh selama proses pembuatan skripsi ini, antara 

lain kepada yang terhormat: 

1. Prof. Dr. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Beserta Prof. Dr. Kamaluddin Abunawas M 

Ag., selaku Wakil Rektor bidang akademik dan pengamanan lembaga, Dr. 

H. Andi Aderus Lc., M Ag., selaku Wakil Rektor bidang administrasi umum 

dan keuangan, Prof. Muhammad Khalifa Mustami M.Pd., selaku Wakil 

Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Prof.Muhammad Amry Lc M Ag., Selaku wakil Rektor  

bidang kerjasama dan pengembangan lembaga. Yang telah membina dan 

Memimpin UIN Allaudin Makassar serta memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menempus pendidikan di kampus tercinta ini.  

2. Dr. H. Barsihannor, M.Ag., Dekan Fakultas Adab dan Humaniora beserta 

wakil Dekan I Prof. Dr. Muh Yusuf S.Ag., M.Pd.I., Wakil Dekan II Dr. 
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ABSTRAK 

Nama : Indar Dewi 

Nim : 40200119109 

Judul : Peranan AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam Perkembangan 

Masyarakat Islam di Desa Kaballangang Kabupaten Pinrang 1978-1996 M 

Skripsi ini adalah studi mengenai peranan AG. H. Abdul Rahman Ambo 

Dalle dalam Perkembangan Masyarakat Islam di Desa Kaballangang Kabupaten 

Pinrang 1978-1996 M. Dengan masalah pokok yang menjadi tujuan penelitian ini 

untuk  mengetahui  Mengenai Gambaran Umum Kehidupan Beragama 

Masyarakat di Desa Kaballangang,  untuk mengetahui  biografi AG. H. Abdul 

Rahman Ambo Dalle, serta mengetahui peranan AG. H. Abdul Rahman Ambo 

Dalle dalam Mengembangkan Masyarakat Islam di Kaballangang kab. Pinrang 

tahun 1978-1990 M. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, 

diperoleh data lapangan berupa observasi wawancara terkait dengan keluarga dan 

pesantren Anregurutta Abdul Rahman Ambo Dalle di Kaballangang. Penulis juga 

menggunakan literatur-literatur sebagai data pendukung. Pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan sosiologi, antropologi, agama, dan politik. adapun 

teknik analasis data melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interprestasi, dan 

historiografi. 

Hasil penelitian ini diperoleh pertama  masyarakat Desa Kaballangang 

mayoritas memeluk agama Islam dimana sebagian besar dari mereka dalam 

praktek kesehariannya masih terpengaruh atas kepercayaan anisme.  Kedua 

Anregurutta Ambo Dalle merupakan ulama Bugis yang lahir di Desa Ujungnge 

Wajo pada tahun 1900 yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pendirian 

Organisasi keagamaan DDI dan berhasil mendirikan pondok pesantren di berbagai 

daerah hingga menciptakan karya di berbagai bidang ilmu. Ketiga Anregurutta 

Ambo Dalle memiliki peranan yang sangat penting diantaranya perkembangan 

pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam melalui media dakwah, pendidikan 

dan sosial  pada tahun 1978-1996 M di Kaballangang.  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pendorongan bagi setiap 

pembaca untuk dapat mengenali sejarah tokoh Islam di Tanah Bugis, sekaligus 

dapat meneladani sikap  Anregurutta dalam berdakwah. Selain itu diharapkan 

kepada masyarakat di Desa Kaballangang untuk tetap menjaga dan 

mempraktekkan ajaran yang telah disampaikan oleh Anregurutta.  Juga 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk membahas lebih detail mengenai pola 

pendidikan yang dilakukan Anregurutta Ambo Dalle.                  
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BAB  I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan Islam telah diterima menjadi agama 

resmi kerajaan ketika raja Tallo yang juga menjabat sebagai mengkubumi 

kerajaan Gowa yaitu I Mallingkaang Daeng Manyonri dan diberi gelar dengan 

nama Sultan Abdullah Awalul Islam. Lalu beberapa saat Kemudian Raja Gowa 

yang bernama I Mangrangi Daeng Manrabbi juga menerima pengislaman dan  

diberi gelar Sultan Alauddin
1
. Maka seruan pengislaman ke beberapa kerajaan 

kecil diterima dengan baik dan berkembanglah di tempat itu dengan damai. 
2
 

Akan tetapi, kerajaan Bugis yang kuat seperti kerajaan Bone, Wajo, dan 

Soppeng menolak ajakan tersebut dengan keras sehingga kerajaan Gowa 

menyatakan perang terhadap mereka. Empat kali kerajaan Gowa mengirimkan 

pasukan ke tanah Bugis. Pada tahun 1608 ketika pertama kali tentara Gowa 

menyerang mereka dikalahkan oleh gabungan prajurit kerajaan Bugis, akan tetapi 

serangan- serangan berikutnya kerarajan- kerajaan Bugis dapat ditakhlukkan. 

Tersebarlah agama Islam di tanah Bugis, Sidenreng dan Soppeng pada tahun 

1609, Wajo pada tahun 1610 dan terakhir tana Bone pada tahun 1611
3
. 

Adapun tiga tokoh pengislaman raja Gowa Tallo ialah tiga serangkai datok 

yang berasal dari Minangkabau Sumatra Barat, masing-masing adalah khatib 

Sulung yang bergelar Datok ri Patimang yang melakukan metode pendekatan ilmu 

kalam dan mengajarkan tauhid di masyarakat Luwu. Khatib Makmur dengan gelar 

                                                           

1
Syamsuez Salihima,“Peta Politik di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi”, Rihlah: 

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan 2, no 01, (2015), h. 39. 

2
Syamsuez Salihima, “Peta Politik Di Sulawesi Selatan Pada Awal Islamisasi,” Rihlah: 

Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan 2, no. 01 (2015): 33–44. 

3
Muhaemin, “Membaca Islam di Sulawesi selatan”, Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran 

Keagamaan & Kebudayaan,( 2010 ), h. 121. 
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Datok ri Bandang yang melalukan pengajaran pemahaman hukum- hukum syarak 

(fikih) pada masyarakat Bugis Makassar. Datok terakhir yaitu Khatib Bungsu 

dengan gelar Datok ri Tiro melakukan pendekatan tasawuf dalam menawan hati 

masyarakat di Bulukumba
4
.  

Selanjutnya perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan tidaklah bisa 

dilepaskan dari perjuangan para tokoh ulama dalam proses penyebaran nilai-nilai 

ajaran agama Islam, salah satunya yaitu AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle yang 

tidak pernah lelah melakukan syiar ke berbagai tempat, bagi AG. H. Abdul 

Rahman Ambo Dalle jiwanya telah terbungkus dengan jiwa pengabdian dan 

kecintaan agama yang kukuh sehingga dijalani dengan ikhlas dan ridha. 
5
 

AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle atau juga sering dipanggil 

Anregurutta
6
 adalah seorang tokoh intelektual Islam yang hidup sezaman dengan 

Muhammad Nasir dan Hamkah. AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle lahir di 

Sengkang kabupaten Wajo pada tahun 1900 dan wafat pada tahun 1996. 

Disamping memiliki kharismatik yang hebat sebagai tokoh agama Anregurutta 

Ambo Dalle juga pemimpin sebuah lembaga pendidikan Darud dakwah wal-

Irsyad (DDI) yang tersebar di Sulawesi, Irian Jaya, Kalimantan, Jakarta, dan 

Sumatra bahkan cabangnya sampai ke Johor malaysia
7
. 

                                                           

 
4
Nurlaelah Abbas, Gerakan Paham Ahli Sunnah Wal- Jamaah di Sulawesi Selatan Studi 

tentang Peranan Sosial Keagamaan Darud Dakwah Wal- Irsyad (DDI). (Jakarta: Pustaka Mapan, 

2006). h 19. 

5
Nasruddin Anshory ch. Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis.( 

Yogyakarta: Tiara Wacana 2009). h 33. 

6
Pada masyarakat Bugis abad ke-20 sapaan Anregurutta diberikan untuk sosok ulama 

karismatik dan berpengetahuan luas. Istilah ini berasal dari bahasa bugis yaitu anrong guru. 

Namun demikian, perlu dicatat bahwa jika di masa modern ini anrong guru merupakan gelar 

keulamaan dalam masyarakat Muslim Makassar, dimana sebelumnya ia juga merujuk pada jabatan 

birokrat tertentu (kepala desa, kepala pengawal, dsb) dalam struktur kekuasaan kerajaan Gowa 

Lihat Wahyuddin Halim, Arung, “Topanrita dan Anregurutta dalam Masyarakat Bugis Abad XX”, 

Jurnal Al-Ulum 12, no 2, (2012). h 327. 

7
Nurlaela Abbas. Eksistensi Ahli Sunnah Waljama‟ah dalam Pemikiran Islam: sorotan 

Pemikiran AG. H. Abdul Rahman ambo Dalle (Samata: alauddin University Press, 2020).h 11. 
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AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle memiliki corak pemikiran sunni
8
 baik 

dalam masalah ibadah, akidah akhlak dan tasawuf. Selain itu, Anregurutta 

memiliki semangat dan solidaritas yang sangat tinggi, yang menjadikannya 

populer di kalangan masyarakat, terutama di Sulawesi Selatan. Dalam 

menyebarkan ajaran Islam, dia selalu mempertimbangkan budaya dan tradisi 

masyarakat Bugis, serta berhasil menginterpretasikan prinsip-prinsip agama Islam 

dengan menciptakan simbol-simbol baru yang dapat diterima oleh berbagai 

lapisan masyarakat.
9
 

Hal tersebut merupakan salah satu sikap dalam upaya menegakkan nilai-

nilai akidah Islam tanpa menghilangkan khazanah budaya lokal sebagai salah satu 

nilai yang selama ini dipegang oleh masyarakat dalam rangka menjaga persatuan 

umat islam selama tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Ia telah 

mewariskan pikirannya melalui jalur pendidikan, dakwah dan kegiatan sosial 

kepada sejumlah masyarakat Islam di Sulawesi Selatan.
10

  

Anregurutta berada di Mangkoso pada tanggal 21 Desember 1938 untuk 

memulai pengajian pertamanya dengan mengambil tempat di masjid MAI 

Mangkoso. Pengajian dilakukan dengan menggunakan system khalaqah 

(wetonan) yang berlangsung selama 20 hari setelah itu gurutta mengadakan sistem 

                                                           

8
Sunni merupakan aliran atau paham yang mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW, 

selain berdasarkan kepada Al-Qur’an sebagai landasan serta sumber hukum Islam yang pertama, 

sering juga di istilahkan sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah yang mempunyai makna yaitu orang- 

orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mayoritas sahabat dalam konteks syariat ataupun aqidah. 

Lihat Miftakur Ridlo dan Moch Yunus, “Dialektika Sunni dan Syiah dalam Pemikiran Politik 

Islam”,Asy-Syari‟ah: Jurnal Hukum Islam 8, No 2,(2022), h 52. 

9
Nasruddin Ansory ch, Anregurutta Ambo Dalle Mahaguru dari Tanah Bugis. 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h 62. 

10
Nurlaela Abbas. Eksistensi Ahli Sunnah Waljama‟ah dalam Pemikiran Islam: sorotan 

Pemikiran AG. H. Abdul Rahman ambo Dall). (Samata: Alauddin University Press, 2020).h 11-12. 
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madrasah (klasikal),
11

 hal ini dilakukan karena adanya perbedaan tingkat 

pemahaman oleh santri disebabkan latar belakang santri yang berbeda satu sama 

lain, maka para santri harus di tempatkan berdasarkan tingkat pemahaman 

masing-masing melalui tes/uji kelayakan yang dilakukan langsung oleh AG. H.. 

Abdul Rahman Ambo Dalle. 

Perkembangan selanjutnya, diadakan seleksi penerimaan calon santri 

berdasarkan hasil evaluasi melalui tes/ uji  pada tanggal 11 Januari 1938 M 

bertepatan dengan 20 Zulqaidah 1357 H
12

, sehingga dengan dasar tersebut maka 

ditetapkanlah tiga tingkatan sekaligus yaitu Tahdiriyah (tingkat pengenalan awal 

agama), Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar) dan Tsanawiyah (setingkat Sekolah 

Menengah Pertama).  

Berdirinya Madrasah Arabiyah Islamiyah di Mangkoso, merupakan suatu 

tanda bahwa disanalah AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle memulai karirnya 

dalam dunia pendidikan Islam yang terpisah dari gurunya AG. H. Muhammad 

As’ad di sengkang, Pencapaiannya dalam pendidikan tidak hanya mengambil 

langkah maju yang signifikan tetapi juga mengalami pertumbuhan yang luas, tidak 

hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di beberapa wilayah seperti Sulawesi 

Tengah, Tenggara, Kalimantan, dan Sumatera. 

Dalam usaha mengukuhkan potensi umat Islam di Sulawesi Selatan 

dengan melibatkan peran MAI Mangkoso, maka diadakanlah  atau musyawarah 

para ulama Ahli Sunnah Wal- Jamaah seluruh Sulawesi Selatan di Watan Soppeng 

pada hari Jumat tanggal 17 februari 1947 M bertepatan pada tanggal 16 Rabiul 

                                                           

11
Ahmad Rasyid A Said. Darud dakwah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle 

Mangkoso: dalam perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem, (Mangkoso: Pondok Pesantren DDI 

Abdurrahman Ambo Dalle, 2009 )h 22. 

12
Nurlaela Abbas. Eksistensi Ahli Sunnah Waljama‟ah dalam Pemikiran Islam: sorotan 

Pemikiran AG. H. Abdul Rahman ambo Dalle.(Samata: Alauddin University Press, 2020).h 112. 
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Awal 1366 H
13

. Muzakarah tersebut bertujuan perlunya ditubuhkan suatu 

organisasi Islam sebagai pengikat yang menggerakkan pendidikan, dakwah dan 

kerja-kerja sosial untuk memelihara dan mengembangkan umat mengikuti 

pandangan ajaran Ahli Sunnah wal- Jamaah.
14

  

Muzakarah ini dihadiri oleh beberapa alim ulama Ahli Sunnah wal- 

Jamaah dari berbagai daerah Sulawesi Selatan, adapun ulama yang hadir dalam 

musyawarah tersebut yaitu: syeikh H Abdul Rahman Firdaus (Pare-pare), AG. H.. 

Abdul Rahman Ambo Dalle (MAI Mangkoso), AG. H.. M. Thahir (khadi balanipa 

Sinjai), AG. H.. M Daud Ismail (khadi Soppeng), AG. H. M Kittab (khadi 

Soppeng Riaja), AG. H.. Ma’mun (khadi Tinambung), AG. H. Jamaluddin (Khadi 

Barru), Ustd H.A. M. Tahir Usman dari Madrasah al- hidayah Soppeng, AG. H. 

Muh Abduh Pabbajah dari Allakuang, AG. H.. Abd. Muin Yusuf (khadi 

Sidenreng), AG. H. Baharuddin Syatha (Khadi Suppa), ustz Abdul Hafid (kadhi 

Sawitto), dan beberapa ulama senior dan junior.
15

 

Hasil muzakarah keluarlah suatu kesepakatan yaitu didirakannya secara 

resmi organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial 

kemasyarakatan. Dalam hal ini ada beberapa nama yang yang muncul ketika itu 

sebagai nama organisasi yang akan didirikan diantaranya yaitu Awn al-Rafiq, Al- 

Furqan, Nasr al-haq, al- Urwah Al- wutsqa dan Dar al-Da‟wah wal- Irsyad. 

Yang pada akhirnya nama Darud Dakwah wa-Irsyad (DDI) lah yang diusulkan 

oleh Syekh Abdul Rahman Firdaus seorang ulama Hijaz yang sejak tahun 1921 

berada di Sulawesi dipilih sebagai nama resmi organisasi tersebut. 

                                                           

13
Nurlaela Abbas. Eksistensi Ahli Sunnah Waljama‟ah dalam Pemikiran Islam: sorotan 

Pemikiran AG. H. Abdul Rahman ambo Dalle.(Samata: Alauddin University Press, 2020).h 114. 

14
Nurlaelah Abbas, Gerakan Paham Ahli Sunnah Wal- Jamaah di Sulawesi Selatan Studi 

tentang Peranan Sosial Keagamaan Darud Dakwag Wal- Irsyad (DDI). (Jakarta: Pustaka 

Mapan2006). h 58. 

15
Nasruddin Anshoriy Ch, Anregurutta Ambo Dalle Mahaguru Dari Bumi 

Bugis,(Yogyakarta: Tiara Wacana: 2009), h 70-71. 



6 
 

 
 

Syekh Abdul Rahman Firdaus mengatakan bahwa penamaan Darud 

Dakwah wa- Irsyad merupakan tafahul dalam rangka menyebar luaskan dakwah 

dan pendidikan yaitu darun berarti wadah atau tempat, da‟wah yang berarti 

panggilan memasuki wadah tersebut dan al-Irsyad adalah petunjuk yang dapat 

diperoleh melalui kegiatan dakwah.
16

 Selanjutnya AG. H. Abdul Rahman Ambo 

Dalle diberi amanah sebagai ketua umum organisasi baru tersebut dengan AG. H. 

Muhammad Abduh Pabbajah sebagai sekretaris, Karena keduanya dipandang 

cakap dan mampu oleh peserta musyawarah untuk melanjutkan pengelolaan 

organisasi berikutnya. 

Untuk menindak lanjuti amanah tersebut AG. H. Abdul Rahman Ambo 

Dalle dengan segera mengadakan musyawarah dengan guru-guru Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI) yang ada di mangkoso dan utusan dari cabang 

berbagai daerah. Hasil musyawarah tersebut yang dilaksanakan pada 7 juli 1947 

M yang bertepatan pada bulan sya’ban 1366 H yaitu pengintegrasian MAI 

Mangkoso beserta seluruh cabangnya kedalam organisasi DDI, dengan 

ditetapkannya Mangkoso sebagai pusat Organisasi DDI.
17

 Untuk meningkatkan 

koordinasi cabang DDI yang sudah ada maupun untuk pengembangannya di 

daerah yang belum ada maka pusat DDI dipindahkan ke Pare-pare pada tahun 

1950 ketika Anregurutta diangkat menjadi Qadi sekaligus ketua Depertemen 

Agama. 

Perjalanan hidup Anregurutta dalam mengembangkan DDI mengalami 

berbagai gelombang dan cobaan diantaranya ialah diculiknya Anregurutta oleh 

gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh kahar 

                                                           

16
Nurlaela Abbas. Eksistensi Ahli Sunnah Waljama‟ah dalam Pemikiran Islam: sorotan 

Pemikiran AG. H. Abdul Rahman ambo Dalle. (Samata: Alauddin University Press, 2020).h 115-

116. 

17
Nurlaela Abbas. Eksistensi Ahli Sunnah Waljama‟ah dalam Pemikiran Islam: sorotan 

Pemikiran AG. H. Abdul Rahman ambo Dalle. (Samata: Alauddin University Press, 2020).h 125. 
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Mudzakkar pada tahun 1950 selama 8 tahun lamanya, dan juga terjadinya tragedi 

pada awal tahun 1977 dimana ketika Anregurutta menyatakan ikut bergabung 

dalam partai Golongan Karya (GOLKAR) yang merupakan hasil shalat istikharah 

selama seminggu lamanya untuk meminta petunjuk dari Allah swt demi 

kepentingan ummat.  

Hal ini menimbulkan pro-kontra atas bergabungnya Anregurutta dalam 

partai tersebut, berbagai tuduhan dialamatkan kepadanya, dan dirinya dituding 

telah menyeleweng dari perjuangan awal DDI. Dampak dari kebijakan peristiwa 

tersebut, maka pesantren milik Anregurutta mengalami penurunan drastis karena 

banyaknya santri yang meninggalkan pesantren. 

Peristiwa ini hampir saja membuat AG. H. Abdul Rahmman Ambo Dalle 

pindah ke Kalimantan Timur. Namun karena Bupati Kepala daerah Pinrang yang 

saat itu menjabat yaitu H A. Patonangi menawarkan jasa baiknya untuk 

menggunakan sebuah tempat di daerahnya untuk dijadikannya pondok pesantren. 

Itulah awal berdirinya Pondok Pesantren Manahilil al-Ulum DDI Kaballangang 

Pinrang.
18

 

Penelitian ini akan berfokus pada perkembangan masyarakat islam setelah 

datangnya AG.H Abdul Rahman Ambo Dalle di desa Kaballangang. Desa 

Kaballangang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang, yang dimana konon katanya banyak masyarakat yang 

melakukan hal-hal musyrik yang dilarang dalam syariat Islam seperti membawa 

sesajen serta menyembelih hewan di sebuah gunung yang bernama Bulu‟ Nene‟ 

dengan tujuan ketika memiliki hajat. Setelah kedatangan Anregurutta ke wilayah 

ini maka kegiatan musyrik tersebut mulai berkurang. 

                                                           

18
Nurlaela Abbas. Eksistensi Ahli Sunnah Waljama‟ah dalam Pemikiran Islam: sorotan 

Pemikiran AG. H. Abdul Rahman ambo Dalle. (Samata: Alauddin University Press, 2020).h 129. 
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Penelitian ini penting dilakukan karena melihat perkembangan masyarakat 

Islam di desa Kaballangang tidak bisa dilepaskan dari perjuangan AG.H Abdul 

Rahman Ambo Dalle. Perjuangannya dalam mengembangkan agama Islam di 

Masyarakat tersebut sehingga nilai- nilai ajaran yang pernah Anregurutta Ambo 

Dalle ajarkan dapat dijadikan pegangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. 

Begitu pula agar sikap dan kepribadian Anregurutta dapat diteladani dan 

diamalkan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan AG. H. Abdul 

Rahman Ambo Dalle Dalam Perkembangan Masyarakat Islam di Kaballangang 

Kabupaten Pinrang 1978- 1996 M kemudian dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimanakah Gambaran Umum Kehidupan Beragama Masyarakat di 

Desa Kaballangan?  

2. Bagaimanakah Biografi AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle? 

3. Bagaimanakah Strategi yang Dilakukan AG. H. Abdul Rahman Ambo 

Dalle dalam mengembangkan Islam di Masyarakat Kaballangang kab. 

Pinrang tahun 1978-1996 M? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan pusat konsentrasi mengenai tujuan penelitian 

yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus ditulis secara eksplisit untuk 

mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data dan interpretasi. 

1. Fokus Penelitian 
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Penelitian ini berjudul Peran AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam 

perkembangan Masyarakat Islam di Kaballangang kab. Pinrang tahun 1978-1996 

M. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada proses dalam  

mengembangkan ajaran agama Islam di masyarakat desa Kaballangang oleh AG. 

H. Abdul Rahman Ambo Dalle pada tahun 1978-1996 M. 

2. Deskripsi Fokus 

Dalam fokus penelitian ini penulis akan membahas tentang  gambaran 

umum kehidupan beragama masyarakat di desa Kaballangan dari sisi 

kepercayaan, sosial budaya serta pandangan masyarakat mengenai politik dalam 

agama Islam. Penelitian ini juga akan membahas mengenai biografi AG.H abdul 

Rahman Ambo Dalle mulai Ia masih kecil, masa pendidikan, guru-guru, dan 

karirnya, selain itu penelitian ini juga menjelaskan mengenai strategi atau langkah 

apa saja yang dilakukan AG. H. Ambo Dalle dalam penyebaran atau 

mengembangkan ajaran agama Islam sekaligus mengatasi kegiatan syirik yang 

dilakukan oleh masyarakat di desa Kaballangang melalui jalur pendidikan, sosial 

budaya, dakwah dan sosial politik 

D. Tinjauan Pustaka 

Adapun beberapa tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan, yaitu: 

1. Buku karya Dr. Hj. Nurlaela Abbas pada tahun 2020 yang diterbitkan 

oleh Alauddin University Press. Berjudul Eksistensi Ahlul Sunnah Wal- 

Jamaah dalam Pemikiran Islam (sorotan Pemikiran AG. H. Abdul 

Rahman Ambo Dalle). Dalam buku ini dijelaskan bagaimana peran AG. 

H. Ambo Dalle dalam menjaga eksistensi ahlussunnah wal-jamaah 

ditengah aliran Islam lainnya di tengah masyarakat yang beraneka ragam 
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etnis dan budaya melalui pembinaan pendidikan dan dakwah serta usaha 

sosial kemasyarakatan yang dinilai cukup berpengaruh.
19

 

2. Buku karya Dr. H. Salehuddin Yasin pada tahun 2011, yang berjudul 

Kepemimpinan Kharismatik Anregurutta Ambo Dalle. Mengenai 

bagaimana gaya kepemimpinan Anregurutta Ambo Dalle dalam 

memimpin organisasi DDI dan sebagai tokoh dalam proses penyebaran 

agama Islam di Sulawesi Selatan.
20

 

3. Buku karya Nasruddin Ansory Ch, 2009, oleh Ihara Wacana yang 

berjudul Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis  

membahas tentang biografi dan perjuangan Anregurutta dalam 

membangun serta memimpin organisasi Darud Dakwah Wal-Irsyad 

(DDI).
21

 

4. Jurnal, Mursalin diterbitkan pada tahun 2015 oleh Fenomena 12, yang 

berjudul Menalar Tasawuf Anregurutta Ambo Dalle Telaah Terhadap 

Kitab Al-Qaul Al- Sadiq Fi Ma‟rifat A-khaliq. Mengenai sikap dan 

pandangan tasawuf Anregurutta dalam menyikapi tarekat yang 

menyimpang dari ajaran Islam.
22

 

5. Jurnal, Syarifuddin diterbitkan pada tahun 2020 oleh Pusaka; Jurnal 

Khazanah Keagamaan, yang  berjudul Jaringan Intelektual Ulama 

Pinrang: jurnal ini membahas tentang pola jaringan intelektual Pinrang 

pada abad ke XX dengan beberapa ulama yang menjadi fokus kajiannya 

                                                           

19
Nurlaela Abbas, Eksistensi Ahlul Sunnah Wal Jamaah dalam Pemikiran Islam (Sorotan 

Pemikiran AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle), (Samata: Alauddin University, 2020),  

20
Salehuddin Yasin, Kepemimpinan Kharismatik Anregurutta Ambo Dalle, (Samata: 

Alauddin University, 2011), h. 15. 

21
Nasruddin Anshoriy, Anregurutta Ambo Dalle: Maha guru dari Bumi Bugis, 

(Yogyakarta: tiara wacana, 2020)  H 43. 

22
Mursalim, Pemikiraan Tasawuf Anregururtta H Abdurahman Ambo Dalle, Fenomena 

7,2 (2015), h 1. 
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antara lain. Habib hasan bin alwi bin sahl, KH Muhsen Umar, KH Abd 

Shamad, KH Abd Rahman Ambo Dalle.
23

 

Beberapa literatur yang penulis kemukakan di atas memiliki relevansi 

dengan pembahasan penilitian ini, dan belum ada yang membahas secara khusus 

mengenai peranan AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam perkembangan 

masyarakat Islam di Desa Kaballangan. Sehingga masih perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut. 

Selain literatur di atas masih banyak terdapat literatur- literatur lain yang 

tidak dikemukakan oleh peneliti. Beberapa referensi yang peneliti sajikan ini akan 

menjadi bahan rujukan dalam menulis karya ilmiah ini, agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam pembahasan materi yang peneliti akan sajikan. Juga peneliti 

berharap literatur yang disajikan dapat menjadi referensi yang melengkapi 

penelitian yang akan dilakukan. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu sesuatu yang akan dicapai dengan pembahasan 

terhadap masalah yang dikaji. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah 

ditetapkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

a) Mendeskripsikan Mengenai Gambaran Umum Kehidupan Beragama 

Masyarakat di Desa Kaballangang 

b) Menganalisis dan mendeskripsikan biografi AG. H. Abdul Rahman 

Ambo Dalle 

                                                           

23
Syarifuddin, “Jaringan Intelektual Ulama Pinrang”, Khazanah Keagamaan 8, (2020), h 

227. 



12 
 

 
 

c) Menganalisis bagaimana peranan AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle 

dalam Mengembangkan Masyarakat Islam di Kaballangang kab. Pinrang 

tahun 1978-1990 M 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

a) Kegunaan ilmiah  

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam sejarah dan peradaban Islam, terutama dalam sejarah 

penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. 

b) Kegunaan Praktis 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi cermin dan pelajaran bagi ummat 

Islam generasi mendatang terhadap perkembangan dan perjuangan penyebaran 

ajaran Islam sehingga dapat meneruskan nilai-nilai perjuangan dalam 

mensyiarkan ajaran Islam. 
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 BAB  II  

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Kepemimpinan Tokoh Agama 

1. Teori Kepemimpinan 

Watkins berpendapat bahwa kepemimpinan melibatkan individu dalam 

suatu kelompok yang memiliki karakteristik khusus atau unik, baik dalam 

perilaku, sifat pribadi, pemikiran, atau dalam struktur kelompok itu sendiri,
1
 

Kepemimpinan ini memungkinkan individu tersebut untuk memengaruhi anggota 

lain dalam kelompok tersebut, mendorong mereka untuk bekerja sama dalam 

mencapai tujuan bersama. 

Husaini Usman juga menjelaskan beberapa pendapat tokoh dalam bukunya 

tentang teori kepemimpinan seperti, Yukl mendefenisikan kepemimpinan sebagai 

pengaruh antarpribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta 

diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian tujuan tertentu. Jika 

Yukl menyatakan kepemimpinan memfasilitasi individu dan tim, maka Northouse  

menyatakan kepemimpinan adalah proses yang dilakukan seorang untuk 

mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Serta pendapat Hoy & 

Miskel mendefinisikan kepemimpinan dalam arti luas yaitu sebagai proses sosial 

yang mempengaruhi perilaku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama.
2
  

Seorang pemimpin yang efektif memenuhi beberapa kriteria, termasuk 

memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, bertanggung jawab, 

                                                           

1
Udik Budi Wibowo, Teori Kepemimpinan, (Yogyakarta: Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Yogyakarta, 2011), h 4. 

2
Husaini Usman, Kepemimpinan Efektif: Teori, Penelitian, dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2020), h 10-11. 
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memiliki kompetensi dalam bidangnya, memahami kebutuhan pengikutnya, 

mampu memberikan motivasi dan semangat kepada orang lain, memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan, dapat 

dipercaya, memiliki pengaruh yang kuat, dan memiliki sifat-sifat lain yang 

mendukung kepemimpinan yang baik.
3
  

2. Pengertian Tokoh Agama 

Seorang tokoh adalah individu yang memiliki keahlian dan kemampuan 

istimewa dalam suatu bidang tertentu atau bahkan di berbagai bidang, dan 

memiliki peran penting dalam masyarakat, baik dalam domain spesifik maupun 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu. Di sisi lain, definisi dari 

studi karakter adalah penelitian yang dilakukan secara terstruktur terhadap 

individu, yang melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap pemikiran, 

gagasan, dan ide-ide.
4
  

Secara bahasa agama berarti ad-diin yang merupakan masdar dari kalimat 

daana- yadiinu- diinan, yang berarti ketundukan, atau ketaatan. Tokoh agama 

adalah seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dalam agama dan dipercayai 

untuk memimpin masyarakat dalam hal agama atau perilaku keagamaan yang 

lebih baik. Mereka juga dianggap sebagai pembawa misi, dengan pemahaman 

bahwa mereka selalu memikul amanah Allah SWT, di mana pun dan kapan pun 

mereka berada. Sebagai pemegang amanah ini, seorang tokoh agama selalu 

menunjukkan kepribadian yang kuat, memiliki pengetahuan yang luas, dan 

tindakan bijaksana dalam setiap langkahnya. .
5
 

                                                           

3
Tongku Raja Handayani, Biografi Abdullah Wahid, skripsi: (Jambi: Fak. adab dan 

Humaniora UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021), h 17. 

4
Syahrin Harahap, metodologi studi tokoh dan penulisan Biografi, (Jakarta: Prenada, 

2011), h. 3. 

5
Tongku Raja Handayani, Biografi Abdullah Wahid, skripsi: (Jambi: Fak. adab dan 

Humaniora UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021), h 13. 
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Adapun kriteria tokoh agama terbagi menjadi empat pokok yaitu sebagai 

berikut. 

a) Pertama, menyampaikan ajaran agama Islam yang bersumber dari al-

qur’an dan hadist 

b) Memberi penjelasan ajaran agama Islam kepada masyarakat secara 

mudah untuk dimengerti 

c) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat 

dengan berpatokan kepada Al-qur’an dan hadis 

d) Memberikan contoh baik pengamalan ajaran agama Islam
6
 

Berdasarkan kriteria yang telah diuraikan, para pemuka agama memiliki 

tanggung jawab dan tugas aktif untuk memperluas pemahaman tentang Islam agar 

dapat merespons perubahan dinamika masalah yang terus berkembang dalam 

masyarakat. Tokoh adalah individu yang memiliki pengaruh besar dalam 

masyarakat melalui prestasi dan eksistensinya yang luar biasa dalam bidang 

tertentu, atau sebagai individu yang memegang peran penting dalam aspek 

kehidupan tertentu dalam masyarakat. 

Menurut Arif Fuchan, tidak semua orang dapat dianggap sebagai tokoh 

karena secara mendasar tokoh adalah seseorang yang mencapai kesuksesan dalam 

bidangnya, yang dibuktikan melalui pencapaian-pencapaiannya yang monumental 

dan berdampak signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, karakter 

tokoh ini juga harus dapat dikenali dengan jelas oleh karakteristik-karakteristik 

berikut: 

1. Relevansi: Tokoh tersebut harus memiliki relevansi yang kuat dalam 

konteks masyarakat atau bidang tertentu. Artinya, apa yang mereka 

                                                           

6
Widodo Brontowijono, Asep Supriyadi dan Rendi Bayu Aditya, “Persepsi dan Peran 

Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sleman Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal 

Sains dan teknologi Lingkungan no.1 (2014), h 63. 
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lakukan atau hasil karyanya memiliki dampak yang signifikan dan 

bermanfaat bagi orang lain. 

2. Pengaruh: Tokoh harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain. Pengaruhnya dapat terlihat dalam cara mereka memotivasi, 

menginspirasi, atau membawa perubahan dalam perilaku atau 

pandangan orang lain. 

3. Karakter Kuat: Karakter tokoh harus kuat dan dapat dikenali dengan 

jelas. Ini mencakup nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip yang mereka 

pegang, serta bagaimana mereka berperilaku dan berkomunikasi dengan 

orang lain. 

4. Karya-karya Monumental: Tokoh seringkali dikenal karena karya-karya 

monumental yang mereka hasilkan. Karya-karya ini bisa berupa 

pencapaian dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, sosial, atau bidang 

lain yang memiliki dampak besar dalam masyarakat.
7
 

Tokoh dalam penelitian ini adalah AG. H. Abdulrahman Ambo Dalle, 

yang merupakan pendiri organisasi Darul Da’wah wal-Irsyad (DDI) yang juga 

berperan sebagai penyebar syariat agama Islam di Sulawesi Selatan, salah satunya  

di Desa Kaballangang kabupaten Pinrang yang menjadi tempat penelitian ini. 

3. Peranan Tokoh 

Merujuk pada kamus Besar Bahasa Indonesia, "peran" merujuk pada 

seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh individu dalam 

masyarakat. Sementara itu, "peranan" mengacu pada posisi atau fungsi seseorang, 

terutama dalam terjadinya suatu peristiwa atau proses. Peran juga mencakup aspek 

dinamis dari kedudukan atau status seseorang, di mana individu tersebut 

menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, dan dalam 

                                                           

7
Tongku Raja Handayani, Biografi Abdullah Wahid, skripsi, (Jambi:  Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021), h 14. 
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melaksanakan perannya, individu dapat memengaruhi dan mengubah 

kedudukannya dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran dan peranan adalah 

konsep yang berkaitan dengan bagaimana individu berinteraksi dan berkontribusi 

dalam konteks sosial dan masyarakat. 

Teori ini juga beranggapan bahwa seseorang dalam kehidupan sosiak 

selalu berusaha menjalankan peran yang diinginkan oleh orang lain. Dengan 

demikian identitas seseorang dibentuk untuk menanggapi perlakuan dan harapan 

orang lain. Peran tokoh menurut Soejono Soekanto merupakan konsep yang 

dilakukan oleh seseorang yang memiliki peran penting bagi  masyarakat. 

Peranannya meliputi norma sebagai peraturan yang akan berkembang di tengah-

tengah masyarakat, peraturan yang dimaksud adalah pedoman bagi kehidupan 

seseorang atau masyarakat  tertentu.
8
 

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini peran AG. H. Abdul Rahman 

Ambo Dalle dalam menyebarkan syiar Islam di Kaballangan, sehingga mampu 

membawa perubahan dibidang sosial keagamaan dan kemasyarakat. 

B. Hubungan Agama dan Masyarakat 

Agama adalah sistem kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap suatu 

zat yang dianggap sebagai tuhan.
9
 Selain itu, agama juga dianggap sebagai sistem 

kepercayaan yang didalamnya terdapat aspek hukum, moral, dan budaya. agama 

memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun dalam kehidupan 

bermasyarakat. dengan demikian secara psikologis agama dapat berfungsi sebagai 

motif intrinsik (internal) dan ekstrinsik (eksternal) dan motif yang didorong oleh 

                                                           

8
Suntoyo Usman, Sosiologi; sejarah, dan Metodologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h 59. 

9
Muhammad maskur Musa, “Peranan Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat”, 

Nuansa  XIV, (2021), h 201. 
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keyakinan agama dianggap memiliki pengaruh yang mengagumkan dan sulit 

ditandiingi oleh keyakinan non-agama, baik doktrin maupun ideologi.
10

 

Secara garis besar ruang lingkup agama meliputi hubungan manusia 

dengan manusia, hubungan manusia dengan tuhan, dan hubungan manusia dengan 

makhluk lainnya. Sehingga Agama memberikan sistem nilai dan norma-norma 

yang mengatur perilaku individu dan masyarakat. Ini memberikan legitimasi dan 

justifikasi untuk tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu dan 

kelompok dalam konteks agama tersebut. Dengan demikian, agama berperan 

dalam membentuk etika dan moralitas dalam masyarakat serta memandu individu 

dan kelompok dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-

prinsip agama yang mereka anut. 

 

C. Urgensi Dakwah dalam Masyarakat  

Dakwah merupakan komponen integral dalam upaya menyebarkan ajaran 

Islam, yang menekankan pentingnya patuh terhadap prinsip-prinsip syariat dan 

menghindari perbuatan yang diharamkan. Dakwah ini dilakukan untuk 

mempengaruhi individu atau masyarakat agar mereka merasa tertarik untuk 

mempelajari, merenungkan, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Peran dakwah tidak hanya terbatas pada peningkatan 

pemahaman agama dan perubahan perilaku dalam sudut pandang kehidupan dan 

tingkah laku, melainkan juga bertujuan mencapai target yang lebih besar. 
11

. 

Dakwah dan masyarakat adalah dua komponen yang saling melengkapi 

dalam perjalanan proses dakwah. Peran dari Da'i (pelaku dakwah) dan 

masyarakat, keduanya merupakan bagian penting dalam kesuksesan dakwah. 

                                                           

10
Ali Imran, “Peranan Agama Dalam Perubahan Sosial Masyarakat,” Hikmah II, (2015), h 

24. 

11
A. Markarma, “Komunikasi Dakwah Efektif dalam Perspektif  Alquran”, Hunafa: 

Jurnal Studi Islamika 11, no 1 (2014), h 141. 
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Ketika dakwah bertujuan untuk membangun kesadaran keagamaan, baik pada 

tingkat individu maupun di masyarakat secara keseluruhan, penting untuk 

memperhatikan elemen-elemen yang sangat krusial, yaitu kearifan lokal dari 

masyarakat setempat. 

Dalam konteks dakwah, kearifan lokal merujuk pada pemahaman yang 

mendalam tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam 

masyarakat setempat. Ini penting karena memungkinkan Da'i untuk 

menyampaikan pesan agama dengan cara yang sesuai dan relevan dengan budaya 

dan konteks sosial masyarakat tersebut. Dengan memahami kearifan lokal, 

dakwah dapat lebih mudah diterima dan dihayati oleh masyarakat. 

Dengan demikian, kesuksesan dakwah tidak hanya bergantung pada 

pemahaman agama yang kuat, tetapi juga pada kemampuan Da'i untuk beradaptasi 

dengan budaya dan nilai-nilai setempat. Ini membantu dalam membangun 

keterhubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dan memastikan bahwa pesan-

pesan agama dapat diterima dengan lebih baik dalam konteks sosial yang 

spesifik.
12

 

Kewajiban dakwah sudah jauh ditetapkan bagi kaum yang beriman. Pada  

awal Nabi Muhammad Saw diutus, yang secara jelas diperintahkan untuk 

menyebarkan risalah Islam dengan berdakwah. urgensi dakwah ialah bagaimana 

secara hakikatnya sebuah tindakan menyebar luaskan dan mengkomunikasikan 

seluruh ajaran Islam kepada manusia. Artinya dakwah merupakan sebuah seruan 

dan ajakan kepada manusia untuk kejalan Allah yaitu Islam
13

. Kewajiban 

berdakwah tersebut tertera dalam Q.S Al- Imran/3: 104 : 

                                                           

12
Muhammad Basri Mustofa, dkk. “Islam dan masyarakat Pluralistik Indonesia dalam 

Perspektif dakwah”, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 8, no 2(2022): h 156. 

13
Muhammad Basri Mustofa, dkk. “Islam dan masyarakat Pluralistik Indonesia dalam 

Perspektif dakwah”, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 8, no 2(2022): h 157. 
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ةٌ يَّدْعُىْنَ الِىَ نْكُمْ امَُّ ى كَِ همُُ الْمُفْلحُِىْنَ  وَلْتكَُهْ مِّ
الْخَيْرِ وَيأَمُْرُوْنَ باِلْمَعْرُوْفِ وَينَْهىَْنَ عَهِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاوُل ٰۤ  

Terjemahannya:  

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 

Dakwah merupakan bagian dari informasi sebagai suatu sistem yang 

penting dalam gerakan- gerakan Islam, dakwah dapat dipandang sebagai proses 

perubahan yang diharapkan terciptanya individu serta masyarakat yang diridoi 

Allah SWT. Berbicara tentang agama Islam tidak lepas dari dakwah karena Islam 

merupakan agama dakwah yang memuat petunjuk hidup bagi manusia agar 

menjadi manusia yang baik, beradab serta berkualitas
14

. 

Dakwah dapat dianggap sebagai suatu strategi atau metode dalam 

menyampaikan pesan dan nilai-nilai Islam kepada individu atau kelompok, baik 

melalui komunikasi lisan, tulisan, atau tindakan konkret. Ini bisa dilakukan oleh 

individu secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesadaran akan kebenaran dan keutamaan ajaran Islam. Dakwah 

bertujuan untuk menggerakkan individu untuk memahami dan menjalankan nilai-

nilai Islam tanpa adanya unsur pemaksaan, dan ini semua untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat..
15

 

Dengan demikian, dakwah pada hakikatnya adalah seruan atau ajakan 

kepada manusia untuk mengikuti jalan Tuhan (Allah SWT) yang terdapat dalam 

ajaran Islam, dengan harapan agar mereka dapat mencapai kebahagiaan baik 

dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Dakwah menjadi cara untuk berbagi 

keyakinan dan membimbing orang lain menuju pemahaman yang lebih dalam 

tentang Islam dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           

14
Abdul Pirol, Komunikasi dan Dakwah Islam, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h 4. 

15
Muhammad Basri Mustofa, dkk. “Islam dan masyarakat Pluralistik Indonesia dalam 

Perspektif dakwah”, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 8, no 2(2022) H 158- 159. 
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BAB  III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

analisis deskriptif, data yang digunakan adalah data lapangan berupa observasi 

wawancara terkait dengan keluarga dan pesantren yang AG. H. Abdul Rahman 

Ambo Dalle bangun di Kaballangang. Penulis juga menggunakan data pustaka 

(library Research) sebagai data pendukung. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Kaballangan Kecamatan Duampanua 

Kabupaten Pinrang, dimana di desa tersebut merupakan tempat didirikannya salah 

satu pesantren yang dipimpin langsung oleh AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle 

sekaligus sebagai tempat menetapnya untuk mengembangkan ajaran Islam. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Pendekatan Sosiologi: 

Sosiologi adalah salah satu ilmu yang objek penelitiannya adalah manusia. 

Serta menggambarkan kondisi masyarakat secara keseluruhan dari segi struktur, 

lapisan serta fenomena sosial lainnya yang saling berkaitan.
1
 Metode pendekatan 

ini berupaya untuk memahami peranan AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle 

                                                           

1
Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Cet III, 

Jakarta: Kencana, 2007)h. 24. 
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dengan memahami perubahan- perubahan kehidupan masyarakat dalam konteks 

Islam. 

2. Pendekatan Antropologi: 

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam hal 

ini antropologi berusaha untuk memperoleh pengertian tentang manusia secara 

umum dari segi biologi, kepribadian, hingga kebudayaan dan masyarakat
2
. 

Melalui pendekatan ini diharapkan mampu melihat apa saja perkembangan yang 

dialami oleh masyarakat Kaballangang dari segi kepribadian dan kebudayaan 

selama pengembangan ajaran agama Islam berlangsung. 

3. Pendekatan Agama: 

Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan 

kepada tuhan yang didasarkan terhadap Al-Quran dan Hadist, kemudian 

mengarahkan manusia hidup dalam kedamaian yang tertib dan damai
3
. Dalam hal 

ini akan diketahui sejauh mana peran agama digunakan oleh para pemeluknya 

sehingga mampu membawa kedamaian dalam kehidupan masyarakat 

Kaballangang. 

4. Pendekatan Politik 

Pendekatan ini merupakan upaya untuk memahami peristiwa sejarah dari 

segi politik. Politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sistem 

pemerintahan, atau kebijakan pemerintah.
4
 Pendekatan politik terfokus pada 

gejala yang ada dalam masyarakat, seperti pengaruh, kekuasaan, kepentingan, 

keputusan dan kebijakan. 

 

                                                           

2
Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam(Jakarta: Amzah, 2014), h. 11. 

3
Dudung Abdurrahman, Metodologi penelitian Sejarah Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011) h 21-22. 

4
S Nasution , Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), h 147. 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sumber Data Premier 

Data premier merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian 

lapangan atau proses wawancara, pada penelitian ini, penulis mendapatkan dari 

berbagai sumber yang mengenal  AG. H. Abdurragman Ambo Dalle, seperti anak, 

para santri, maupun masyarakat setempat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa buku atau 

data pendukung yang didapatkan tidak secara langsung dari informan, akan tetapi 

melalui dokumen atau hasil penelitian yang berkaitan untuk melengkapi informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 

D. Langkah- Langkah Penelitian 

1. Heuristik 

Heuristic merupakan mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah
5
, 

dalam kaitannya dengan sejarah tentu sumber yang dimaksud yaitu sumber 

sejarah yang berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat 

memberikan gambaran dan penjelasan tentang suatu peristiwa yang menyangkut 

kehidupan manusia. Ada beberapa teknik terkait heuristik, yaitu: 

a) Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan 

penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan 

                                                           

5
Dedi Irwanto dan Alian Sair, Metodologi dan Historiografi Sejarah, (Yogyakarta: Eja 

Publisher, 2014), h 11. 
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pengecapanpan,
6
dengan mencatat secara sistematis unsur- unsur yang diperoleh 

dari suatu fenomena yang telah diamati. 

b) Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi atau data melalui 

interaksi verbal/lisan.
7
 Proses perolehan data dengan menggunakan metode tanya 

jawab untuk membuktikan keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam 

memilih informan tersebut memiliki kapasitas di bidang yang ingin diteliti dan 

peneliti harus menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara agar 

lebih sistematis. Wawancara juga dapat dilakukan secara tidak langsung dalam 

bentuk kuesioner dengan pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur. 

c) Studi Kepustakaan 

Studi pustaka mengenai sumber tertulis berupa manuskrip, buku, jurnal 

yang diterbitkan. Untuk memudahkan pencarian dapat menggunakan katalog. 

d) Studi Kearsipan 

Arsip biasanya diperoleh dari suatu lembaga, baik lembaga Negara 

maupun swasta. Arsip biasanya dapat berupa lembaran-lembaran lepas berupa 

surat, edaran atau pemberitahuan. Bisa juga dapat berupa terbitan peraturan, 

petunjuk pelaksanaa yang dibukukan.
 8

 Arsip merupakan catatan yang memang 

sengaja dipersiapkan oleh atau untuk pribadi atau lembaga guna penelusuran suatu 

peristiwa atau penyelidikan. 

 

 

                                                           

6
Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Karangayar: Literasi 

Media Publishing,2015), h. 81. 

7
Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian,( Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 

h. 48. 

8
Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian,( Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014),  

h. 73. 
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2. Kritik Sumber  

Kritik adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menguji sumber-

sumber sejarah yang telah ditemukan dengan cermat dan kritis, dengan maksud 

untuk memverifikasi keaslian dan kepercayaannya. Tujuan utama dari kritik 

terhadap sumber-sumber sejarah adalah untuk mengevaluasi data yang akan 

digunakan sehingga data tersebut sesuai dengan fakta sebenarnya. Dalam konteks 

penelitian ini, dua pendekatan yang digunakan adalah kritik internal dan kritik 

eksternal, yang bertujuan untuk mencapai objektivitas dalam penelitian. 

Kritik internal digunakan untuk menilai apakah sebuah sumber dapat 

diandalkan dalam mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa sejarah. Evaluasi 

terhadap sumber ini mencakup pertimbangan mengenai kompetensi sumber, 

sejauh mana mereka terlibat dalam peristiwa yang dijelaskan, kemungkinan 

pengaruh kepentingan pribadi dan subjektivitas sumber, serta apakah mereka 

memiliki niat baik untuk mengungkapkan kebenaran. Kritik internal juga 

mencakup pengamatan terhadap konsistensi sumber dengan isi yang 

disampaikan.
9
 

 Sedangkan kritik eksternal digunakan untuk menguji sejauh mana 

keabsahan dan otentisitas sumber.
10

 Hal ini melibatkan pemeriksaan tanggal terbit, 

jenis bahan kertas, dan tinta yang digunakan dalam sumber tersebut untuk 

memastikan kesesuaian dengan norma yang berlaku pada periode waktu yang 

relevan. Selain itu, kritik eksternal juga memeriksa apakah sumber tersebut 

merupakan dokumen asli atau salinan dari dokumen asli. 

                                                           

9
M Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar,(Depok: 

Prenadamedia Group, 2014), h 223- 224. 

10
M Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar,(Depok: 

Prenadamedia Group, 2014), h 223- 224. 



27 
 

 
 

Kritik internal dan kritik eksternal adalah dua pendekatan yang saling 

melengkapi dalam menilai kualitas dan keandalan sumber sejarah, dan keduanya 

membantu dalam memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian sesuai 

dengan fakta dan berwawasan historis 

3. Interpretasi  

Interpretasi merupakan penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara 

satu fakta dengan fakta yang lain. Fakta- fakta harus diinterpretasikan atau 

ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yakni 

dengan jalan menyeleksi dan menyusun secara sistematis.
11

 

Fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan belum banyak bercerita, 

fakta tersebut harus terlebih dahulu disusun dan digabungkan satu sama lain 

sehingga membentuk suatu cerita peristiwa.  

Dalam melakukan interpretasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

Interpretasi analisis yaitu dengan cara menguraikan fakta secara satu per satu 

sehingga memperluas sudut pandang terhadap fakta, kemudian menarik 

kesimpulan dari fakta itu. Yang kedua, Interpretasi sintesis, yaitu pengumpulan 

beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta tersebut.
12

 

Saat melakukan proses interpretasi, penulis dituntut untuk imajinatif. 

Penulis harus berimajinasi masuk kedalam sebuah kurun waktu atau ke dalam 

emosi sehingga dapat merasakan apa yang terjadi. 

4. Historiografi  

Historiografi merupakan penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk 

tulisan sejarah sebagai kisah. Kisah yang dimaksud ialah penghubung antara 

                                                           

11
M Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar,(Depok: 

Prenadamedia Group, 2014), h 226. 

12
M Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar,(Depok: 

Prenadamedia Group, 2014), h 226 . 
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kenyataan yang sudah menjadi realitas peristiwa dan suatu pengertian bulat dalam 

jiwa manusia atau pemberian penafsiran/ interpretasi kepada kejadian tersebut.
13

 

Historiografi adalah tahap akhir dari seluruh rangkaian penulisan yang 

menggunakan proses penyusunan fakta- fakta ilmiah yang telah diperoleh dan 

diseleksi untuk menghasilkan suatu bentuk tulisan sejarah. Dengan kata lain 

historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, pelaporan hasil penelitian 

sejarah yang telah dilakukan, dengan memperhatikan penggunaan bahasa yang 

mudah dipahami. 

                                                           

13
M Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar,(Depok: 

Prenadamedia Group, 2014), h 231. 



 

29 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum wilayah 

Nama Kaballangang yang dikenal sekarang berasal dari sebuah sejarah 

(Barang Tompo) yaitu seekor kerbau jantan berwarna putih yang matanya juga 

putih. Dalam bahasa Bugis, mata putih disebut “Ballang Mata”. Secara lambat 

laun terjadi perubahan penyebutan oleh sebab pengaruh bahasa untuk 

mempermudah penyebutan yang disesuaikan dengan masyarakat setempat, maka 

disebutlah sebagai “Laballang”. Dalam perkembangan selanjutnya, karena 

pengaruh dialeg setempat, maka sebutan tersebut  menjadi “Kaballangang”, yang 

secara etimologi mengandung makna khusus yaitu “Ballang Mata” yang dalam 

bahasa Indonesia berarti mata jernih yang diartikan sebagai penglihatan suci.
1
 

Desa Kaballangang termasuk dalam wilayah pemerintahan kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang yang telah resmi menjadi sebuah desa dengan 

badan otonom tersendiri sejak tahun 1961. Berdasarkan SK Nomor: 1100 

tahun1961 tanggal 16 Agustus 1961
2
, dengan terbitnya SK (Surat Keputusan) 

tersebut Desa Kaballangang telah mempunyai pegangan yang kuat untuk 

mengatur dan memelihara masyarakat dan mempunyai daerah tertentu, serta 

mempunyai struktur pemerintahan resmi yang bertanggung jawab atas 

kesejahteraan masyarakat dan harta kekayaan milik desa. 

1. keadaan geografis 

Desa Kaballangang merupakan salah satu desa dari 14 desa di Kecamatan 

Duampanua Kabupaten Pinrang yang berjarak kurang lebih 15 km ke arah selatan 

dari ibu kota Kecamatan Duampanua. Dilihat dari segi geografis, desa 

                                                           

1
Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022, h 04. 

2
Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022, h 04. 
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Kaballangang terletak di suatu daerah- daerah dan batas- batas tertentu sebagai 

berikut: 

-  Sebelah Timur : Desa Massewae kec. Duampanua 

- Sebelah Utara : Desa Batulappa kec. Batulappa 

- Sebelah Barat : Desa Katomporang kec Duampanua 

- Sebelah Selatan : sungai Saddang 

Desa Kaballangang mempunyai luas wilayah kurang lebih 1634 km² yang 

terbagi menjadi dua dusun yaitu dusun Batri dan dusun Sokang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

TABEL I 

LUAS WILAYAH SETIAP DUSUN 

n

No 
Dusun Luas wilayah (km2) 

1 Batri 920 km2 

2 Sokang 714 km2 

 Jumlah 1634 km2 

Sumber data: Kantor Desa Kaballangang. 2023 

2. keadaan Demografis 

Desa Kaballangang terdiri dari 584 KK dengan jumlah penduduk 2183 

jiwa yang terbagi atas 1068 laki-laki dan 1115 wanita
3
. Sebagian besar penduduk 

Desa Kaballangan bermata pencaharian peternak, petani, baik sawah maupun 

kebun. Selain itu, sebagian kecil lainnya sebagaiburuh harian, pedagang serta 

sedikit yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

 

 

                                                           

3
Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022, h 6-8. 
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B. Gambaran Umum Kehidupan Beragama Masyarakat Desa Kaballangang 

Agama yang dianut oleh suatu kelompok merupakan cerminan dari tingkat 

peradaban atau kebudayaan mereka. Hal ini dapat dilihat di Sulawesi Selatan 

dimana mayoritas penduduk mengikuti agama Islam. Begitu juga di Desa 

Kaballangang yang merupakan salah satu dari beberapa desa yang mayoritas 

penduduk muslim, di Desa Kaballangang  sekitar  2.271 orang memeluk agama 

Islam, sementara hanya  85 orang yang mengikuti agama Kristen
4
.  

Mengenai keberadaan umat Agama Kristen yang berada di tengah-tengah 

masyarakat Islam di Desa Kaballangang menurut keterangan dari seorang tokoh 

masyarakat menuturkan: 

Awalnya daerah sini hanya satuji agama(Islam) lalu ketika dibuka ini 

kampung mereka(umat kristen) datangji majjama untuk itu jalan-jalan 

jadi kalau ada pekerjaan dia sih lagi disuruh karena dulu nda adapi 

dibilang kontraktor. semua orang di desa ini sebenarnya pendatangji juga, 

kami dari pambangung(bagian atas/pegunungan). Disini dulu sekitar 

tahun 1957 tentara yang punya makanya dikasih nama BATRI (bangunan 

tentara republik indonesia), nah diatas pambangung dikasih nama 

pambangung karna membangunki diatas.
5
 

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa asal usul keberadaan 

umat Kristen yang berada di tengah-tengah masyarakat Islam di Desa 

Kaballangang berawal dari pembukaan desa, dimana mereka datang hanya 

sebagai pekerja lalu kemudian membuat pemukiman untuk kelompok pekerja 

mereka.  

Hal ini juga dikatakan oleh Nurhayati bahwa umat kristen yang menetap di 

Desa Kaballangang adalah pendatang dari Tator untuk melakukan pekerjaan 

membuka jalan di Desa Kaballangang, selain itu umat Kristen yang menetap di 

Desa Kaballangang semakin mengalami penurunan disebabkan karena ruang 

                                                           

4
Muslimin, Suatu Kajian Tentang Peringatan Isra’ mi’raj dan Pengaruhnya Terhadap 

Pembentukan Jiwa Keagamaan di Desa Kaballangang Kab. Pinrang, Skripsi (Perepare: Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negri), 1998, h 23.   

5
Hasan (83 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Kaballangang 04 Juli 2023. 
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gerak mereka semakin sempit, dalam artian lapangan kerja mereka tidak menentu, 

sehingga banyak diantara mereka pindah ke daerah lain untuk mencari nafkah, 

seperti pindah ke mamuju atau pulang ke kampung asal mereka (Tator)
6
. 

 Jumlah umat Kristen di Desa Kaballangang mengalami penurunan dilihat 

dari jumlah umat Kristen sebanyak 69 orang dari 2252  jumlah masyarakat di 

Desa Kaballangang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada graffik berikut: 

 

Sumber: Kantor Desa Kaballangang 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa agama Islam di 

Desa Kaballangang merupakan agama mayoritas, namun disisi lain kehidupan 

beragama di masyarakat Desa Kaballangang masih sangat dipengaruhi oleh 

kepercayaan animisme, dimana mereka sangat mempercayai mengenai hal-hal 

gaib. Salah satunya adalah bahwa masih ada sebagian masyarakat awam yang 

melakukan praktek-praktek penyimpangan dari ajaran Islam, satu contoh yaitu 

praktek tentang berkeyakinan bahwa kuburan “Bulu Nene” dapat memenuhi hajat 
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yang mereka inginkan, bahwa setelah berkunjung ke kuburan tersebut (Bulu Nene) 

ada rasa kepuasan tersendiri yang masyarakat rasakan dan terlebih lagi terkadang 

apa yang dihajatkan itu terkabul sesuai harapan.
7
  

Disisi lain menurut Hasan selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa 

Kaballangang menambahkan bahwa masyarakat yang datang ke Bulu Nene 

percaya bahwa apapun hajat mereka pasti akan terkabul, karena diyakini bahwa 

sosok Nene (leluhur)
8
 mereka merupakan seorang alim ulama yang dulu juga 

merupakan penyebar agama Islam di desa tersebut, jadi mereka meyakini bahwa 

dengan berdoa disanaka akan cepat dikabulkan.
9
 Ketika harapan mereka 

dikabulkan, para pengunjung (pengikutnya) kembali lagi ke sana (disebut Bulu' 

Nene') untuk menepati janjinya  

Kemudian gunung tersebut dinamakan Bulu' Nene' yang berarti gunung 

tempat dimakamkannya Nene'. Lapang dianggap berjasa dalam menyebarkan 

agama Islam dan dekat dengan Allah swt. Hal ini menyebabkan sebagian 

masyarakat Pinrang menjadikan makam di Bulu' Nene' sebagai perantara dalam 

menyampaikan maksudnya kepada Allah swt.
10

  

Animisme dapat diartikan sebagai kepercayaan manusia terhadap roh-roh 

leluhur. Dalam kepercayaan tersebut, mereka meyakini bahwa orang yang telah 

meninggal dianggap sebagai yang tertinggi, menentukan nasib dan mengendalikan 

aktivitas manusia. Kemudian pemujaan semacam ini berkembang menjadi 

                                                           

7
Sudirman S (59 Tahun), Masyarakat, WawancaraDesa Kaballangang 04 Juli 2023.  

8
Lapang Ambo Sa'dia (Bulu Nene) adalah seorang penyebar agama Islam di Desa 

Kaballangan di Kabupaten Pinrang dan Tanah Duri di Kabupaten Enrekang, dan Ia sangat 

berperan dalam menyebarkan agama Islam. Lihat juga di  muliati Sesady dkk, Belief System In 

Bulu Nene: Relation To Ziarah Ritual Tradition In Pinrang District, Indonesia. Jurnal PalArch‟s 

Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 4, No 18 2021. H. 1888. 

9
Hasan (83 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara Desa Kaballangang 04 Juli 2023. 

10
Muslimin, Suatu Kajian Tentang Peringatan Isra’ mi’raj dan Pengaruhnya Terhadap 

Pembentukan Jiwa Keagamaan di Desa Kaballangang Kab. Pinrang, Skripsi (Parepare: Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negri), 1998, h 23.   
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pemujaan roh. Roh-roh orang yang telah meninggal dianggap dan dipercaya 

sebagai makhluk yang berkuasa yang menentukan segala kehendak yang harus 

dilayani. Mereka juga beranggapan bahwa roh tersebut juga dapat merasuk ke 

dalam benda-benda tertentu. Roh yang masuk ke dalam suatu benda akan 

menyebabkan keajaiban atau kesakralan benda tersebut. Oleh karena itu, mereka 

menyembah roh-roh tersebut agar selamat dari mara bahaya. 

Hal di atas sejalan dengan kepercayaan masyarakat Bugis di Pinrang 

terhadap roh leluhur yang diekspresikan dalam bentuk pemujaan terhadap kuburan 

dan tempat-tempat tertentu. Pemujaan diberikan kepada kuburan orang-orang 

tertentu yang dianggap memiliki kekuatan atau kepada para pendakwah yang 

merupakan tokoh agama di masyarakat. Mereka berdua diyakini memiliki 

kekuatan yang memungkinkan mereka untuk memberikan berkah.
11

 

Keberadaan Bulu‟ Nene‟ di Desa Kaballangang Kecamatan Duampanua, 

kabupaten Pinrang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakat, 

mereka percaya bahwa itu adalah salah satu tempat yang wajar untuk berdoa 

kepada Tuhan karena Bulu‟ Nene‟ adalah orang suci. 

Bulu' Nene' menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh beberapa daerah 

di Kabupaten Pinrang sejak abad XVII. Ketika DI/TII berkuasa di Pinrang, 

kunjungan ke Bulu' Nene' dihentikan. Bahkan makamnya pun dibongkar oleh 

DI/TII dan batu-batu nisannya dibuang. Setelah kekuasaan DI/TII berakhir, orang- 

orang mulai berkunjung lagi ke sana. Setiap hari Senin dan Kamis pengunjung 

datang dari berbagai kabupaten, mulai dari Gowa, Bone, Soppeng, Majene dan 

Polmas.
12

 Bulu' Nene' semakin ramai dikunjungi orang. Hal ini menyebabkan 
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Muliti, The Relation of Animism and Diversity in Pinrang District (A Theological Study 

of Bulu’Nene’), Jurnal Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin  19, No 01, april 2018. h,135. 

12
 M. Yunus Jamadi, Bulu’Nene’ Suatu Studi Tentang Kepercayaan Masyarakat di Desa 

Kaballangang Kec Duampanua Kabupaten Pinrang, Skripsi (Makassar:Fakultas Ushuluddin IAIN 

Alauddin) 1985, h, 35. 
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umat Islam yang tinggal di sekitarnya melakukan pembongkaran terhadap makam 

Bulu' Nene'. Hal ini dilakukan oleh sekelompok santri Ma'had Manahilil Ulum 

Kaballangan. Mereka menyerbu Bulu' Nene' dan membakar seluruh bangunan 

makam Bulu' Nene'. Rupanya aksi tersebut direstui oleh Gurutta K.H. Abd. 

Rahman Ambo. Dalle
13

  

Disisi lain penulis mendapatkan informasi dari hasil wawancara 

masyarakat umum mengatakan bahwa pembongkaran tersebut tanpa adanya 

persetujuan dari Anregurutta, menurutnya yang dimakamkan di gunung tersebut 

adalah leluhur mereka yang sudah seharusnya dihargai. 

C. Biografi Anregurutta Abdul Rahman Ambo Dalle 

1. Latar Belakang Keluarga 

Abdul Rahman Ambo Dalle dilahirkan pada hari Selasa siang tahun 1900 

di Desa Ujungnge, yang terletak di sebelah timur Danau Tempe, kecamatan 

Tanasitolo. Desa tersebut  berjarak 7 km sebelah utara kota Sengkang Kabupaten 

Wajo.
14

 Abdul Rahman Ambo Dalle berasal dari bangsawan Bugis, ayahnya yang 

dikenal sebagai Puang Ngati Dg Patobo,  mendaptkan penghormatan dari 

masyarakat bukan hanya karena latar belakang  keturunannya, melainkan juga 

karena kharismanya yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Dg Patobo 

sering membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, 

seperti masalah ekonomi dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan 

keharmonisan rumah tangga. Ibunya bernama Andi Candara Dewi, yang masih 
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 Bakri Haming (67 Tahun), Murid Anregurutta Ambo Dalle, Wawancara Desa 

Kaballangang 04 Juli 2023. 

14
 Nurlaelah Abbas, Eksistensi Ahli Sunnah Wal-jama‟ah dalam Pemikiran Islam 

(Sorotan Pemikiran AG. H.. Abdul Rahman Ambo Dalle),(Samata: Alauddin University 

Press,2020), h 35. 
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memiliki hubungan kekerabatan sebagai sepupu tiga kali dengan Jenderal Yusuf, 

yang berasal dari keturunan Bone.
15

 

Kedua orang tuanya memberikan sebuah nama "Ambo Dalle"  yang 

memiliki arti dalam bahasa Bugis, Ambo berarti bapak, sedangkan Dalle berarti 

rezki. Jadi Ambo Dalle berarti bapak rezeki (sumber rezeki), Nama tersebut 

sengaja diberikan kepadanya dengan harapan kelak akan membawa perubahan 

nasib, bukan hanya bagi keluarganya, melainkan juga bagi masyarakatnya, adapun 

nama Abdul Rahman merupakan pemberian dari seorang ulama K.H Muhammad 

Ishaq, ketika Dia sudah berhasil menghafal Al-quran pada usia 7 Tahun.
16

 

Pada tahun 1930-an, Abdul Rahman Ambo Dalle menikah untuk pertama 

kalinya dengan seorang wanita bernama Andi Tenri. Namun, pernikahan ini tidak 

berlangsung lama, dan akhirnya mereka bercerai atas permintaan orang tua. Hal 

yang sama terjadi dalam pernikahan keduanya dengan seorang wanita bernama 

Puang Sohra, serta dalam pernikahan ketiganya dengan seorang wanita bernama 

Andi Selo.
17

 Tidak satu pun dari ketiga perempuan yang pernah dinikahinya 

memberikannya keturunan, dan akhirnya semua pernikahan tersebut berakhir 

dengan perceraian. 

Abdul Rahman Ambo Dalle kemudian menikah untuk keempat kalinya 

dengan seorang wanita yang dipilih oleh keluarganya, yang dikenal sebagai Sitti 

Marhawa, yang biasa dipanggil "Puang Hawa" dari pernikahan ini, Puang Hawa 
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Nasruddin Anshory Ch, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h 2-3. 
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M. Rasyid Ridha AD (59 Tahun), Anak Anregurutta Ambo Dalle, Wawancara Desa 

Kaballangang 10 Juli 2023. 
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Nurlaelah Abbas, Eksistensi Ahli Sunnah Wal-jama‟ah dalam Pemikiran Islam (Sorotan 

Pemikiran AG. H.. Abdul Rahman Ambo Dalle),(Samata: Alauddin University Press,2020), h 37. 
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melahirkan tiga anak laki-laki, yaitu Muhammad Ali Rusydi, Abdul Halim 

Mubarak, dan Muh. Rasyid Ridha.
18

.  

Anregurutta Abdul Rahman Ambo Dalle meninggal dunia pada tahun 

1996 tepatnya pada tanggal 29 bulan November dan dikuburkan di komplek 

pesantren DDI Mangkoso tepatnya depan masjid Mangkoso berdampingan 

dengan makam Gurutta Amberi Said dan Arung   Soppeng Riaja. 

2. Pendidikan 

Masa kecil Anregurutta Ambo Dalle dihabiskan pada kegiatan rohani 

dengan pendalaman spiritual. Disamping pendidikan orang tuanya, I Midi 

(bibinya) mengajar Ambo Dalle mengaji. Untuk lebih fasih membaca Alquran, 

Anregurutta Ambo Dalle belajar tajwid kepada kakeknya, puang Caco seorang 

imam masjid di Desa Ujunge. Bacaan Alquran Ambo Dalle diakui sangat bagus, 

sehingga mendapat tugas untuk mengajari teman-temannya.  

Anregurutta Ambo Dalle memulai pendidikan nonformalnya dengan 

mengikuti pengajian dengan pembelajaran tajwid, nahwu hingga menghafal al-

Qur’an pada seorang guru bernama H. Muhammad Ishaq.
19

 Pada saat Ambo Dalle 

mengaji di Tancung di bawah bimibingan H. Muhammad Ishak Ambo Dalle 

menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa. Hal ini terbukti dengan 

kedatangan anak-anak sebaya yang tertarik untuk belajar mengaji dengannya. 

Keadaan ini mencerminkan bahwa jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh AG. H. 

Abdul Rahman Ambo Dalle telah muncul sejak usia dini. Bahkan, ciri-ciri ini 

menunjukkan adanya potensi awal yang mengarahkannya menjadi seorang ulama 

yang berpengaruh. 
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Pada pendidikan formal Anregurutta mengikuti volk School (sekolah 

rakyat) di Sengkang, kursus bahasa Belanda pada Hollands Inlands School (HIS), 

dan belajar di sekolah guru yang diselanggarakan Oleh Syarikat Islam (SI) di 

Makassar.
20

 Ketika Anregurutta berada di Makassar Ia menemukan kehidupan 

sosial yang berbeda dari kehidupan di tanah Wajo, yakni pada saat itu Makassar 

telah menjadi kota besar yang menjadi salah satu pelabuhanterpenting di 

Indonesia Timur. Di kota itu Ambo Dalle mengalami kehidupan baru sambil 

menuntut ilmu di sekolah Syariat Islam sampai tamat.  

Tamat sekolah Guru Syarikat Islam Makassar, Ambo Dalle kembali ke 

Wajo, dan melanjutkan pendidikannya secara formal di sekolah Darl Al-Ulum 

Sengkang yang dipimpin oleh Sayyid Muhammmad al Akhdaliy. Di samping itu, 

Peluang untuk menuntut ilmu semakin terbuka ketika banyak ulama asal Wajo 

yang kembali dari Mekah setelah menuntut ilmu di sana, diantaranya adalah Sayid  

Al Ahdal, Haji Syamsuddin, dan Haji Ambo Omme. Mereka kembali ke tanah 

Wajo dengan membuka pengajian seperti tafsir, fikhi, dan nahwu sharof
21

.  

Abdul Rahman Ambo Dalle senantiasa memanfaatkan waktunya dengan 

baik untuk mencari ilmu dari para ulama tersebut di atas dengan jalan mengikuti 

pengajian-pengajian mereka. Sistem yang berlaku ketika itu adalah sistem 

sorongan (halaqah) dalam bahasa Bugis disebut (mangaji tudang) yang dilakukan 

di masjid atau di rumah guru. Pada tahun 1928, ketika H. Muhammad As’ad bin 

Abdul Rasyid Al-Bugisy, seorang ulama Bugis Wajo yang lahir dan menetap di 
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Muhammad Ruslan,Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Syiar (Cet. I; 

Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sul-Sel,2007), h. 6. 
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perhatian lebih terhadap agama Islam.diantara ulama tersebut adalah  seperti Syekh Muhammad 

al-Jawad, Shekh Sayyid Abdullah Dahlan dan Syekh Sayyid Hasan Yamani. Lihat juga Nurlaelah 

Abbas, Eksistensi Ahli Sunnah Wal-jama‟ah dalam Pemikiran Islam (Sorotan Pemikiran AG. H.. 
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Mekah pulang kembali ke daerah leluhurnya,
22

 Ambo Dalle tidak menyianyiakan 

hal tersebut sehingga memutuskan berangkat ke Sengkang untuk belajar dari guru 

besar tersebut. 

Pada tahun 1935 Ambo Dalle menunaikan ibadah haji yang pertama, dan 

menetap beberapa bulan di Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Ia 

menggunakan kesempatannya mengikuti pengajian halaqah di Masjidil Haram 

Mekah di bawah bimbingan Syekh Abbas al-Maliki dan putranya Syekh Alawi al-

Maliki (ulama Ahli Sunnah Wal Jama'ah yang termasyhur di zamannya) Gurunya 

yang terakhir ini telah mentalkinkan ilmu Mantiq kepadanya. Ia juga telah 

mendaftarkan diri sebagai siswa pada Ma'had al-Hadis Mekah al-Mukarramah. Di 

samping itu, Ia juga belajar ilmu falak pada Syekh Ahmad al-Qusasiy di Mekah
23

. 

Anregurutta Ambo Dalle belajar selama 9 bulan di Mekah, yang dapat 

memberikan pembelajaran yang cukup kuat untuk menciptakan karakternya 

sebagai ulama kharismatik di daerah Bugis
24

. 

Proses pendidikan dan perjalanan AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle 

dimulai dari Sengkang, kemudian dilanjutkan di Makassar, dan akhirnya berlanjut 

ke Mekah adalah sebuah episode khusus dalam perjalanan kariernya sebagai 

seorang ulama. Selama perjalanan ini, dia juga pernah mengemban tugas sebagai 

tenaga pengajar di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang, yang 

diberikan kepadanya atas amanah dari AG. H. Muhammad As'ad. Selanjutnya, dia 

mengembangkan apa yang telah dipelajarinya di Madrasah Arabiyah Islamiyah 

dengan membuka lembaga pendidikan di Mangkoso, Pare-pare, dan Pinrang. 
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Lembaga ini, yang dikenal sebagai Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI), 

memiliki fokus dalam bidang pendidikan, dakwah, dan usaha sosial. Selama 

perjalanannya, AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle telah mengukir karir yang 

menginspirasi sebagai ulama yang berperan penting dalam memajukan pendidikan 

dan dakwah Islam di berbagai daerah. 

3. karya-karya  

Dalam upaya mengenal lebih lanjut bagaimana kecerdasan intelektual pada 

diri Anregurutta Ambo Dalle dapat dilihat juga pada berbagai karyanya, karya 

intelektual Anregurutta Ambo Dalle meliputi banyak bidang yang mencerminkan 

keluasan ilmu dan keberagaman jenis pengetahuannya, diantara lain:
25

 

a. Bidang Akidah 

1) Al-Risalah al-bahiyyah fi al-aqa‟id al-Islamiyyah 3 jilid, dalam 

bahasa Arab, berisi pelajaran dasar tentang sifat-sifat wajib, mustahil 

dan jaiz bagi Allah, syurga nereka dan lainnya. 

2) Al-hidayah al-jaliyyah ila ma‟rifat al-qa‟id al-Islamiyyah (terdiri dari 

44 halaman) ditulis dalam bahasa Bugis, membahas dasar-dasar 

akidah Islam seperti prinsip-prinsip mengesankan Tuhan, 

penyimpangan dari tauhid, dan lain-lain  

3) Maziyyah Ahl al-sunnah wa al-jama‟ah (terdiri 47 halaman) 

menguraikan itikad Ahli Sunnah wal Jam’ah dan golongan-golongan 

lainnya yang jumlahnya 73 golongan. 

b. Bidang Sejarah 

1) Murshid al-tullab, 1362 H (39 halaman) dalam bahasa Arab, memuat 

kaedah-kaedah dasar ushul fiqh disusun dalam bentuk syair-syair 

Arab. 
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2) Al-durus al-fiqhiyyah (36 Halaman), dalam bahasa Arab, menguraikan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan Ibadah seperti bersuci, shalat 

fardu, shalat sunnat, puasa, zakat dan haji. 

3) Bughyat al-muhtaj (18 halaman), dalam bahasa Bugis, berisi tata cara 

pelaksanaan haji, mengenai syarat, rukun, wajib dan bacaan-

bacaannya. 

4) Al-salah imad ad-din (27 halaman), pengantar bahasa bugis, berisi tata 

cara sholat dan bacaan-bacaannya dalam bahasa Arab yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. 

5) Mukhtasaar al-durus al-fiqhiyyah (20 Halaman) dalam bahasa arab, 

disusun dalam bentuk tanya jawab tentang sholat dan yang berkaitan 

dengannya, seperti wudhu, zikir, dan doa yang lazim dibaca sesudah 

sholat. 

6) Risalah fi bayan al-ahkam al-salat (110 halaman), dalam bahasa 

Bugis, membahas pengertian sholat, kedudukannya, cara 

pelaksanaanya, disertai dengan dalil-dalil dari Alquran dan al-Hadis. 

7) Al-fiqh al-Islamyy (48 halaman), berisi uraian tentang sholat.  

c. Bidang Akhlak 

1) Hilya al-syabab fi „Ilmi al-akhlaq. Terdiri dari 3 jilid (36 halaman), 

dalam  bahasa Arab, berisi akhlak terhadap Tuhan, serta sesama 

manusia. Juga memuat perlunya merawat tubuh. 

2) Al-qawl al-sadiq fi ma‟rifat al-khaliq (44 halaman)dalam bahasa 

Bugis, kitab Tasawuf yang memuat cara-cara hamba mendekatkan diri 

kepada Tuhan dengan cara yang benar. 

3) Al-mukhbat al-mardiyyah (328 halaman), dalam bahasa Arab, 

mencakupi koleksi ayat-ayat al-quran dan al-hadis yang menyangkut 
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akhlak seperti ikhlas, riya’, nenuntut ilmu dan bagaimana 

mengajarkannya.  

d. Bidang bahasa Arab 

1) Kitab al-irsyad al-salik,(1367 H) 1 jilid terdiri 31 halaman berisi 

uraian singkat tentang beberapa bait alfiah mengenai kaedah nahwu, 

ditulis dalam bahasa Arab. 

2) Kitab al-mufradat al-arabiyyah (1977), 1 jilid mencakup kosakata 

bahasa Arab dan terjemahannya dalam bahasa Bugis. 

3) Tanwir al-talib, dalam bahasa Arab, membahas ilmu saraf. 

4) Tanwir al-tullab,  dalam bahasa Arab, isinya saraf dan Nahwu. 

5) Ahsan al-uslub wa al-siyAG. H.ah, terdiri dari jilid 1 dan jilid 2, dalam 

bahasa arab, berisi pelajaran balagah. 

6) Namuzaj al-insha‟i (1392 H) dalam bahasa arab, berisi contoh- cotoh 

penyusunan kalimat bahasa Arab. 

7) Sullam al-lughah, 2 jilid, pelajaran bahasa arab terpadu, kosa kata, 

percakapan, bacaan dan latihan. 

e. Bidang Sejarah 

1) Al-sirah Al-nabawiyyah (1967), terdiri 3 jilid dalam bahasa Arab, 

berisi sejarah hidup Nabi Muhammad saw. 

2) Al-dabit al-jaliyyi, dalam bahasa Arab, Uraian singkat tentang 

penanggalan Hijriyah. 

f. Bidang Lain-lain. 

1) Miftah al-mudhakarah (1367), dalam bahasa Arab, ilmu adab al-bahs, 

pedoman berdiskusi. 

2) Miftah al-fuhum fi mi‟yar al-ulum, dalam bahasa Arab, 1 jilid 

mengandung dasar-dasar ilmu mantiq. 
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3) Hadhihi ad‟iyat mabrurah, kumpulan doa yang diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia dan Bugis. 

4) Tuntutan Tajwid, bahasa Indonesia 

5) Khutbah jumat (1920) 

6) Sulo Matappa (1927), dalam bahasa Bugis menguraikan tentang 

peristiwa Isra’ Mi’raj dan Himahnya. 

Mengenai karya-karya Anregurutta yang telah disebutkan, Abdul Hamid 

Menjelaskan bahwa karya tersebut sudah tidak di ajarkan secara formal di Pondok 

Pesantren DDI Kaballangang, Abdul Hamid menjelaskan Bahwa: 

Karya al-qalius sadiq yang membahas tentang aqidah kita masih sering 

menyampaikannya walaupun tidak secara langsung kita ajarkan tetapi isi-

isinya itu kita masih sampaikan melalui pembelajaran lain yang kita 

kolaborasikan dengan pembelajaran yang lain. Untuk pembelajaran formal 

madrasahnya sudah tidak lagi diajarkan karena mengukiti metode 

kurikulum, walaupun bukan buku gurutta dipakai tapi sebagai pendidik 

kita tetap menyampaikan pesan atau nilai-nilai dari karya AG. H.. Jadi 

nilai-nilai nya tetap tersampaikan.
26

 

Mengenai hal ini M Rayid Ridha selaku pimpinan Pondok Pesantren DDI 

Kaballangang Juga menambahkan Keterangan bahwa saat ini sedang dilakukan 

pencetakan ulang untuk kitab-kitab karya Anregurutta yang nantinya akan 

diajarkan ke semua pondok pesantren yang ada di bawah naungan DDI. 

4. Pengalaman Karir  

a) MAI Sengkang Sebagai Awal Karier 

Sepulang dari Mekah, gairah syiar Anregurutta Ambo Dalle semakin 

berkobar, ketika Anregurutta H. Muhammad As’ad mendirikan Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI), Anregurutta Ambo Dalle diberikan tanggung jawab 

untuk memimpin madrasah itu.
27

 Sejak dilantik sebagai asisten Anregurutta H. 
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Abdul Hamid (40 Tahun), Murid Anregurutta Ambo Dalle, Wawancara Desa 

Kaballangang 10 Juli 2023. 
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Muhammad As'ad, Anregurutta Ambo Dalle mulai membangun karier sebagai 

pendidik dan secara intensif mendalami dunia pendidikan ini. 

Anregurutta Abdul Rahman Ambo Dalle menggabungkan unsur-unsur 

tradisional Islam dengan nilai-nilai budaya lokal dalam upaya pengembangan dan 

penyebaran ajaran agamanya. Cara yang digunakan adalah melalui pengajian 

kitab dengan metode wetonan, yang sering disebut juga sebagai mangaji tudang. 

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak santri yang datang ke daerahnya dari 

berbagai daerah, menandakan peningkatan minat dan keterlibatan dalam proses 

pengajaran dan pemahaman agama yang ia sampaikan
28

.  

Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle menganggap sangat penting 

menerapkan sistem madrasah yang berorientasi pada metode klasikal. Keputusan 

ini diambil karena santri-santri yang datang memiliki latar belakang pendidikan 

yang beragam dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap materi 

pelajaran. Oleh karena itu, Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle merasa perlu 

untuk mengelompokkan mereka ke dalam beberapa tingkatan sesuai dengan 

pemahaman mereka. Klasifikasi ini didasarkan pada hasil seleksi tes yang 

dilakukan oleh Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle sendiri.
29

 

Saat yang sama, Arung Matowa Wajo dan Arung Lili mengusulkan kepada 

Anregurutta H. Muhammad As'ad untuk meningkatkan sistem pengajian sorongan 

(duduk bersila) menjadi sebuah madrasah. Usulan ini diterima dengan baik, 

sehingga didirikanlah madrasah tersebut dengan dukungan dan fasilitas dari 

pemerintah kerajaan setempat. Madrasah ini menawarkan berbagai program 

pendidikan mulai dari tingkat Awaliyah (setara dengan taman kanak-kanak), 
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Ibtidaiyah (setara dengan SD), hingga Tsanawiyah (setara dengan SMP). Institusi 

ini diberi nama Madrasah Arabiyah Islamiyah yang singkatannya adalah MAI 

Sengkang. Lambang madrasah ini dirancang oleh Anregurutta Ambo Dalle 

dengan persetujuan dari Anregurutta As'ad dan ulama lainnya. Anregurutta Ambo 

Dalle bahkan diberi tanggung jawab untuk memimpin lembaga pendidikan ini.
30

. 

Popularitas MAI Sengkang dengan menerapkan sistem pendidikan modern 

(sistem madrasah) dengan cepat menarik perhatian masyarakat dari berbagai 

daerah. Salah satu yang tertarik dengan sistem pendidikan MAI Sengkang adalah 

H. M. Yusuf Andi Dagong, Kepala Swapraja Soppeng Riaja yang berkedudukan 

di Mangkoso. Pada tahun 1932, ketika H. M. Yusuf Andi Dagong diangkat 

sebagai Arung Soppeng Riaja, Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah masjid di 

Mangkoso sebagai pusat ibukota kerajaan. Namun, mesjid tersebut selalu sepi dari 

aktivitas ibadah, karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

terhadap agama yang dianut mereka. 

Untuk mengatasi situasi tersebut, atas saran dari tokoh-tokoh masyarakat 

dan pemuka agama dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak, 

diputuskan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dikenal sebagai 

Angajiang Pesantren. Salah satu tindak lanjut dari hasil rapat tersebut adalah raja 

mengirim utusan untuk bertemu dengan Anregurutta H. Muhammad As'ad di 

Sengkang. Utusan ini membawa permohonan agar Anregurutta As'ad memberikan 

izin kepada muridnya, yaitu Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, untuk 

menjadi pemimpin lembaga pendidikan yang akan dibuka di Mangkoso 

Awalnya, permohonan tersebut ditolak oleh Anregurutta Muhammad 

As'ad karena ia tidak ingin ada cabang dari madrasah yang sudah didirikan. 

Anregurutta As’ad mengkhawatirkan bahwa adanya madrasah yang terpisah-pisah 
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akan sulit untuk diawasi dan dapat berdampak negatif pada kualitas madrasah 

utamanya. Namun, setelah melalui serangkaian negosiasi yang panjang dan tegas, 

akhirnya diputuskan untuk menerima permohonan dari Arung dan masyarakat 

Soppeng Riaja tersebut. Sehingga, tanggung jawab untuk membuka lembaga 

pendidikan di Mangkoso akhirnya diserahkan kepada Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle. 

b) Kepindahan Ke Mangkoso  

Kepindahan Anregurutta Ambo Dalle dan beberapa teman 

seperjuangannya pindah dari Sengkang  Wajo menuju Mangkoso terjadi pada hari 

Rabu, tanggal 29 Syawal 1357 H, bertepatan dengan tanggal 21 Desember 1938 

M.
31

 Anregurutta Ambo Dalle beserta keluarganya dan beberapa santri yang ikut 

dari Wajo melakukan hijrah ke Mangkoso dengan tujuan yang sama, yaitu 

meneruskan cita-cita dan pengabdian mereka. Pada hari itu, Anregurutta memulai 

pengajarannya dengan sistem halakah karena masyarakat dan calon santri telah 

lama menantikannya. Momen ini kemudian dianggap sebagai peristiwa bersejarah 

karena menjadi awal dari kegiatan pendidikan di Mangkoso dan merupakan titik 

awal dari kelahiran DDI. 

Sambutan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat sangat 

besar. Ini terbukti dari penyediaan segala fasilitas yang diperlukan, termasuk 

rumah untuk Anregurutta dan keluarganya, serta tempat tinggal bagi para santri 

yang datang dari luar Mangkoso. Setelah berlangsung selama tiga minggu, 

Anregurutta kemudian membuka madrasah dengan tingkatan Tahdiriyah, 

Ibtidaiyah, dan Tsanawiyah. Fasilitas pendidikan yang diperlukan disiapkan 

secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada saat itu. Biaya hidup mereka, 

                                                           

31
Nasruddin Anshory Ch, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h 56. 



47 
 

 
 

bersama dengan para guru, juga ditanggung oleh Raja sebagai penguasa 

setempat
32

. 

Dalam mengelola pesantren dan madrasah tersebut, Anregurutta Ambo 

Dalle dibantu oleh dua belas santri senior, beberapa di antaranya telah mengikuti 

Anregurutta dari Sengkang. Mereka adalah Gurutta M. Amberi Said, Gurutta H. 

Harun Rasyid Sengkang, Gurutta Abd. Rasyid Lapasu, Gurutta Abd Rasyid 

Ajakkang, Gurutta Burhanuddin, Gurutta M. Makki Barru, Gurutta H. Hannan 

Mandalle, Gurutta Muhammad Yattang Sengkang, Gurutta M. Qasim Pancana, 

Gurutta Ismail Kutai, Gurutta Abd Kadir Balusu, dan Gurutta Muhammadiyah. 

Kemudian, bergabung juga Gurutta M. Akib Siangka, Gurutta Abd Rahman 

Mattammeng, dan Gurutta M. Amin Nashir. Lembaga pendidikan ini diberi nama 

Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso, namun perlu dicatat bahwa ini 

bukanlah cabang dari MAI Sengkang, melainkan merupakan lembaga yang berdiri 

sendiri di Mangkoso.
33

 

Anregurutta Ambo Dalle, dengan pengalaman mengajarnya, dipercayakan 

untuk memimpin MAI Mangkoso. Dengan dukungan kuat dari para guru yang 

membantunya, terutama para murid pertamanya, serta mendapatkan simpati dari 

pemerintah dan masyarakat Mangkoso, pertumbuhan dan perkembangan 

madrasah ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terbukti dari banyaknya 

permintaan yang datang dari luar daerah setelah masyarakat mengetahui 

keberadaan perguruan ini. Mereka melihatnya sebagai peluang langka untuk 

meningkatkan pengetahuan mereka, terutama dalam bidang ilmu agama, dari 

seorang guru dan ulama yang telah dikenal baik selama ini. Banyak dari mereka 
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juga tertarik untuk membuka cabang madrasah tersebut. Anregurutta merespons 

permintaan ini dengan membuka cabang MAI Mangkoso di berbagai daerah, 

sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan 

pendidikan agama yang berkualitas.
34

 

Namun, ketika Jepang mulai melakukan imperialisme di Sulawesi Selatan, 

masalah mulai muncul. Proses belajar-mengajar di madrasah mengalami kesulitan 

karena pemerintah Jepang tidak mengizinkan pengajaran seperti yang biasanya 

dilakukan di madrasah. Anregurutta Ambo Dalle, yang sangat cerdik, tidak 

menyerah begitu saja. Anregurutta mengambil inisiatif dengan memindahkan 

pelajaran yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas ke masjid dan rumah-rumah 

guru. Untuk menjaga kerahasiaan, kaca daun pintu dan jendela masjid dicat hitam 

agar cahaya lampu pada malam hari tidak terlihat dari luar. Setiap kelas dibagi 

menjadi kelompok-kelompok kecil dan diserahkan kepada seorang guru di tempat 

yang dianggap aman dan cukup untuk menampung semua anggota kelompok. 

Selain itu, mereka juga harus berhati-hati dan dilarang menggunakan lampu pada 

malam hari.
35

 

Dengan cara tersebut, Anregurutta Ambo Dalle justru berhasil menarik 

minat yang semakin bertambah dan mampu menghindari pengawasan dari pihak 

Jepang. Bahkan, beberapa petinggi Jepang mengenal Anregurutta Ambo Dalle 

secara pribadi dan bahkan ada yang sangat menghormatinya, menganggap 

Anregurutta sebagai guru bagi orang tua mereka. Kharisma Anregurutta Ambo 

Dalle berhasil menembus sekat-sekat yang biasanya bersifat primordial, seperti 

perbedaan bangsa, suku, golongan, dan strata sosial dalam masyarakat. Hal ini 
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memungkinkannya untuk memenangkan hati dan mendapatkan dukungan dari 

berbagai lapisan masyarakat.
36

 

Anregurutta Ambo Dalle untuk mengembangkan MAI  bersama beberapa 

ulama lepasan MAI Sengkang, diantaranya Gurutta H. Daud Ismail dan Gurutta 

H.M. Abduh Pabbajah, Anregurutta Ambo Dalle melakukan inisiatif 

berlangsungnya pertemuan alim ulama/kadhi se-Sulawesi Selatan di 

Watansoppeng. Pertemuan itu diadakan pada hari Rabu tanggai 14 Rabiul Awal 

1366 H./5 Februari 1947 M dan berakhir pada hari Jumat tanggail 16 Rabiul Awal 

1366 H./17 Februari 1947 M. Pertemuan itu menyepakati membentuk organisasi 

yang diberi nama Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI), yang bergerak dalam bidang 

pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan
37

.  

Anregurutta Ambo Dalle terpilih sebagai ketua dan Gurutta H.M. Abduh 

Pabbajah sebagai sekretaris organisasi tersebut. Sebagai hasil dari berdirinya 

organisasi DDI ini, setelah pertemuan tersebut, MAI Mangkoso bersama dengan 

seluruh cabang-cabangnya mengubah nama menjadi perguruan DDI. Mangkoso 

pun ditetapkan sebagai pusat organisasi yang menjadi tempat kediaman ketua 

umumnya. 

Pasca proklamasi kemerdekaan, semangat masyarakat untuk mengejar 

segala ketertinggalan terutama dalam bidang pendidikan menjadi semakin tidak 

terbendung. Hal ini membuat pimpinan pusat DDI merasa sangat kewalahan 

dalam memenuhi permintaan untuk mengirimkan guru-guru ke cabang-cabang 

DDI yang baru. Oleh karena itu, sebuah kebijaksanaan diambil oleh ketua umum 
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melalui keputusan rapat, yaitu dengan menugaskan siswa-siswa kelas tertinggi 

untuk menjadi pengajar di madrasah-madrasah yang tersebar di berbagai tempat. 

Siswa-siswa tersebut diwajibkan memberikan pengabdian sebagai 

pendidik dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa pengabdian tersebut selesai, 

mereka baru dipanggil kembali untuk melanjutkan pendidikan mereka. Inisiatif ini 

ternyata sangat bermanfaat dalam dua hal. Pertama, kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan tenaga pengajar dapat diatasi tanpa memerlukan biaya besar. Kedua, 

bagi para siswa, pengalaman mengajar tersebut berguna sebagai peluang untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah mereka pelajari di madrasah. Selain itu, ketika 

mereka berada di tengah masyarakat, mereka tidak akan merasa canggung dalam 

melanjutkan pengabdiannya sebagai pendidik. 

Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin meluasnya wilayah, 

muncul permasalahan baru di Mangkoso. Lokasi ini dianggap tidak lagi 

memenuhi syarat untuk menampung kegiatan DDI yang semakin berkembang dan 

wilayahnya semakin luas. Sebagai pusat organisasi, Mangkoso memiliki 

keterbatasan dalam mendukung perkembangan organisasi yang diantisipasi akan 

semakin maju. Oleh karena itu, diperlukan tempat yang lebih representatif dan 

lebih mudah diakses. Salah satu pilihan yang dipertimbangkan adalah kota Pare-

pare. 

Saat pandangan beralih ke kota Pare-pare, tawaran menarik datang dari 

pemerintah Swapraja Mallusettasi di Pare-pare. Mereka menawarkan jabatan 

Kadhi Mallusetasi kepada Anregurutta Ambo Dalle.
38

. Setelah melalui 

musyawarah dengan para ulama organisasi DDI akhirnya Anregurutta 

memutuskan mengambil tawaran tersebut, Anregurutta yang memimpin DDI dan 
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sekaligus sebagai Kadhi ini harus bolak balik antara Mangkoso dan Pare-pare 

dengan menggunakan sepeda sejauh 70 km. 

c) Hijrah ke Pare-pare 

Pada tahun 1950 pimpinan pusat dari Mangkoso dialihkan ke Pare-pare, 

alasan lain tentang kepindahan ialah karena Pare-pare dipandang jauh lebih 

strategis bagi kecepatan dan kelancaran lalu lintas, dengan posisi geografis yang 

mampu dipakai sebagai pusat jaringan perhubungan
39

. 

Anregurutta kemudian membangun rumah dan menetap di Ujung Baru 

bersama keluarganya. Pada tahun yang sama, pusat Darud Da'wah Wal Irsyad 

(DDI) dipindahkan ke Pare-pare dan menempati sebuah gedung yang cukup 

representatif di sebelah selatan Masjid Raya Pare-pare. Gedung ini merupakan 

sumbangan dari Arung Mallusetasi. Tidak lama setelah itu, fasilitas pendidikan 

juga dibangun di Jalan Andi Sinta Ujung Baru Pare-pare, tepat di depan Masjid Al 

Irsyad, yang bersebelahan dengan rumah kediaman Anregurutta.
40

 

Setelah itu, Anregurutta pindah ke Ujung Lare (Lereng Gunung) yang 

diperuntukkan bagi santri putra. Sementara itu, santri putri tetap tinggal di Ujung 

Baru. Perguruan dan kepengurusan DDI di Mangkoso terus berjalan seperti biasa 

dan dikelola oleh pemimpin baru, yaitu KH. Muhammad Amberi Said. 

Secara geografis, kota Pare-pare sangat strategis untuk dijadikan pusat 

kegiatan organisasi dan pendidikan. Kondisi ini sangat mendukung perkembangan 

DDI dalam pengabdiannya. Oleh karena itu, manajemen organisasi DDI 

disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Muktamar, sebagai institusi tertinggi 

dalam organisasi, diadakan setiap dua tahun sekali. Selain itu, badan-badan 
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otonom didirikan, seperti Fityan al-Da'wah wal Irsyad (FIDI) yang bergerak di 

bidang kepanduan dan kepemudaan, Fatayat Darud Da'wah wal Irsyad (FADI) 

yang ditujukan untuk kaum putri dan pemudi, serta Ummahat al-Da'wah wal 

Irsyad (Ummahat) yang merupakan organisasi bagi para ibu-ibu. Selain itu, juga 

dibentuk dewan perguruan yang bertugas mengatur pengelolaan madrasah dan 

sekolah, termasuk rekrutmen guru-guru dan penyusunan kurikulum
41

.  

d) Diculik Oleh Abdul Qahhar Mudzakkar 

Perjalanan hidup Anregurutta terus berlanjut dengan segala dinamikanya. 

Pada tanggal 18 Juli 1955, sebuah mobil yang dikemudikan oleh Abdullah Giling, 

yang juga menjabat sebagai sekretaris Anregurutta, tiba-tiba dihadang oleh 

sekelompok orang bersenjata lengkap di Desa Belang-Belang, Kabupaten Maros. 

Pada awalnya, Abdullah Giling mengira bahwa mereka adalah tentara yang 

sedang melakukan latihan perang. Namun, ketika mobil itu berhenti, anggota 

kelompok bersenjata tersebut melepaskan topi mereka, dan rambut panjang yang 

melampaui punggung pemiliknya terungkap, yang merupakan ciri khas pasukan 

Abdul Qahhar Mudzakkar. Mereka yakin bahwa mereka telah dihadang oleh 

kelompok DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakkar
42

.  

Ketika Anregurutta dihadapkan kepada Abdul Qahhar Mudzakkar, tokoh 

pemberontak ini tampak gembira, "Alhamdulillah, Pak Kiai sudah berada di 

tengah-tengah masyarakat, dan lingkungan kita, insya Allah dengan doa Pak Kiai, 

perjuangan kita akan mencapai kemenangan," kata Abdul Qahhar Mudzakkar.
43
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Ketika Anregurutta berada di dalam hutan dengan pengawalan yang sangat 

ketat oleh para gerilyawan, dan dia tidak memiliki peluang untuk keluar dari hutan 

dan kembali ke kota. Oleh karena itu, dia mulai memikirkan ide untuk 

melanjutkan misi pendidikan Islam dengan mengajar anggota DI/TII dan 

keluarganya yang berada di dalam hutan. 

Anregurutta Ambo Dalle, yang memegang faham Ahl al-Sunnah Wa al-

Jama'ah, tampaknya sering berselisih paham dengan sebagian anggota kelompok 

Abdul Qahhar Mudzakkar yang memiliki keyakinan yang berbeda. Beberapa 

anggota lainnya bahkan tidak begitu mempedulikan perbedaan mazhab. 

Akibatnya, sering terjadi konflik antara Anregurutta Ambo Dalle dan Abdul 

Qahhar Mudzakkar beserta pengikut setianya.
44

 Karena perbedaan ini, ada 

pandangan bahwa Anregurutta Ambo Dalle mungkin telah disusupkan oleh TNI 

untuk memata-matai pasukan Abdul Qahhar Mudzakkar. Akibatnya, Anregurutta 

diungsikan ke Sulawesi Tenggara, di mana dia melanjutkan pengajarannya dengan 

mendidik anak-anak remaja. 

Selama delapan tahun berada di hutan dalam konteks perjuangan idealisme 

kaum gerilyawan DI/TII, Anregurutta Ambo Dalle selalu didampingi oleh Abdul 

Qahhar Mudzakkar. Di manapun Anregurutta pergi, Abdul Qahhar Mudzakkar 

selalu mengikutinya. Jika ada pasukan yang terluka akibat tembakan atau 

serangan TNI, Anregurutta akan memberikan perawatan dengan hanya 

menggunakan air putih yang diberkati dengan doa-doa. Dengan perawatan ini, 

luka para prajurit tersebut sembuh secara bertahap, dan mereka menjadi murid-

murid Anregurutta.
45

 

                                                           

44
Salehuddin Yasin, kepemimpinan Kharismatik Anregurutta ambo Dalle, (Samata: 

Alauddin University Press, 2011) h 70. 

45
Salehuddin Yasin, Kepemimpinan Kharismatik Anregurutta Ambo Dalle, (Samata: 

Alauddin University Press, 2011) h 70. 



54 
 

 
 

Pada tahun 1963, TNI di Sulawesi Selatan di bawah komando M. Jusuf 

memerintahkan pasukannya untuk membawa Anregurutta dan keluarganya 

kembali ke kota dengan selamat. Setelah Anregurutta kembali dari hutan yang 

berada dalam wilayah DI/TII Abdul Qahhar Mudzakkar, dalam sebuah Muktamar 

DDI, Anregurutta dipilih kembali sebagai Ketua Umum DDI. Ini adalah tanda 

pengakuan bahwa kepemimpinan Anregurutta sangat erat dan dicintai oleh 

anggota serta keluarga DDI. 

e) Hijrah Ke Kaballangan Pinrang  

Pada tahun 1977, selama masa Orde Baru, berlangsung pemilihan umum 

kedua di Indonesia. Saat itu, situasi politik di Indonesia sangat tegang. Bahkan, 

ketegangan politik mencapai kampus DDI Ujung Lare Pare-pare. Terkait dengan 

peristiwa pemilu tersebut, Anregurutta berada dalam situasi yang sangat sulit. 

Kondisi memaksa Anregurutta untuk membuat sebuah pilihan. Demi menjaga 

kelangsungan organisasi dari tekanan pemerintah yang sangat kuat, Anregurutta 

Ambo Dalle akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Golongan Karya 

(Golkar) melalui jalur Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI), 

partai politik yang berkuasa pada saat itu.
46

 

Itu pun setelah melalui perenungan dan kontemplasi yang matang dan 

didahului dengan shalat istikharah, untuk memohon petunjuk Illahi Rabbi agar 

dapat menentukan dan memilih jalan yang terbaik Anregurutta Ambo Dalle 

memilih bergabung bersama dengan pemerintah membangun bangsa dan negara 

daripada harus berseberangan jalan. 

Bakri Haming menuturkan alasan mengapa Anregurutta menghendaki 

untuk masuk kedalam partai politik:  
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Gurutta dulu itu dibenci karna masuk golkar, gurutta bilang kita masuk di 

golkar karna kita takutkan kejahatannya, kalau kita masuk kedalam mereka 

tidak akan berlaku jahat pada kita, bagaimana mau menyampaikan ide-ide 

kalau tidak masuk didalam. Politik dulu itukan kejahatannya saja golkar 

kelebihannya PPP, padahal pak kiyai bilang ini bukan pemilihan agama 

tetapi ilmu politik karna itu hanya hitungan jari yg mau ikut AG. H. ke 

kaballangan
47

 

Hal itu dilakukan oleh Anregurutta Ambo Dalle untuk menyelamatkan 

organisasi DDI, di samping memang hasil dari shalat istikhara yang merupakan 

upaya terakhir bagi seorang muslim.hal ini karena Anregurutta melihat sikap 

represif rezim orde baru terhadap sesuatu yang berbau Islam, menuntut 

Anregurutta untuk menyelamatkan umat Islam dan organisasi yang 

dipimpinnya
48

. 

Walaupun keputusan politik tersebut merupakan keputusan pribadi dan 

tidak mengaitkan DDI sebagai lembaga, tampaknya sikap ini tidak sepenuhnya 

mendapatkan dukungan dari lingkaran internal warga DDI. Banyak tokoh DDI 

dan murid-muridnya yang memiliki pandangan berbeda terhadap keputusan yang 

diambil oleh Anregurutta. Sikap ini dianggap sebagai keluar dari jalur perjuangan 

DDI, yang kemudian menyebabkan perpecahan dalam pandangan dan sikap di 

kalangan para santri dan pesantren yang dipimpinnya. 

Peristiwa ini berdampak serius pada sistem pendidikan di Pesantren DDI 

Ujung Lare dan Ujung Baru Pare-pare yang dipimpin secara langsung oleh 

Anregurutta. Hampir tidak ada santri yang tinggal di kedua kampus tersebut 

karena mereka tidak dapat menerima sikap politik Anregurutta. Akibatnya, santri 
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perempuan yang sebelumnya tinggal di Ujung Baru dipindahkan ke Ujung Lare 

untuk bergabung dengan santri laki-laki yang masih tinggal di sana.
49

 

Peristiwa tersebut sangat mengecewakan Anregurutta, hingga hampir 

mendorongnya untuk melakukan hijrah ke Kalimantan Timur. Saat itu, 

pemerintah daerah dan masyarakat di Kalimantan Timur telah menantikannya. 

Kabar ini akhirnya mencapai Bupati Pinrang, Andi Patonangi, yang kemudian 

menawarkan Anregurutta Ambo Dalle sebidang tanah di wilayahnya untuk 

dibangun menjadi pesantren. Pada tahun 1978, Anregurutta akhirnya memutuskan 

untuk hijrah ke Pinrang, tepatnya di desa Kaballangan. Inilah awal dari pendirian 

Pesantren Kaballangan di Kabupaten Pinrang yang dipimpin langsung oleh 

Anregurutta. Sementara itu, pesantren di Pare-pare diserahkan kepada KH. 

Abubakar Zaenal. 

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun Anregurutta mendekatkan diri 

dengan Golkar melalui Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI) 

dan pemerintah Orde Baru, ini tidak hanya memberikan pengalaman pahit bagi 

DDI. Sebaiknya juga diakui bahwa langkah ini membawa manfaat bagi DDI. 

Tidak ada lembaga pendidikan atau organisasi Islam lainnya, terutama di Sulawesi 

Selatan, yang mendapatkan perhatian dan dukungan sebanyak yang diberikan 

kepada DDI oleh pemerintah. 

Pembangunan Pondok Pesantren DDI Kaballangan, sebagai contoh, selalu 

mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah yang dipimpin oleh 

Anregurutta. Selalu ada kunjungan dari pejabat sipil dan militer, baik dari tingkat 

daerah, provinsi, maupun pusat. Tentu saja, kunjungan-kunjungan tersebut 

memberikan manfaat ganda, baik dalam bentuk sumbangan untuk pesantren 

maupun meningkatkan citra DDI di masyarakat. Walaupun begitu, kerjasama baik 
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dengan pemerintah tidak pernah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain 

itu, kedekatan ini juga tidak mengurangi kharismanya sebagai seorang ulama yang 

dihormati.
50

 

Pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh AG. H.. Abdul Rahman Ambo 

Dalle, menunjukkan bahwa Anregurutta termasuk sosok ulama yang memiliki 

karakter dan kepribadian yang patut dijadikan teladan  oleh umat, oleh karena itu  

Anregurutta terus mendapatkan sambutan dan penghargaan serta kepercayaan 

masyarakat, pemerintah, dan warga DDI.  Karena itu, AG. H. Abdul Rahman 

Ambo Dalle telah dianugerahi beberapa tanda jasa dan penghargaan dari 

Pemerintah dan Lembaga pendidikan, baik semasa hidupnya, maupun setelah 

meninggalnya Penghargaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Penghargaan sebagai tokoh pendidik bidang agama se-indonesia 

Timur, yang diberikan oleh Rektoe Universitas Muslim Indonesia 

(UMI) pada tahun 1986 

b) Penghargaan sebagai putra Daerah berprestasi yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah Tk II Wajo (Bupati & DPRD) pada tahun 1998 

c) Tanda penghargaan sebagai putra daerah berprestasi yang diberikan 

oleh Presiden RI B.J Habibi pada tahun 1999 

d) Penghargaan sebagai pahlawan nasional RI diberikan oleh Presiden 

Megawati Soekarnoputri pada tahun 2003 

e) Ulama yang berjasa di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial di 

Sulawesi Selatan, diberikan oleh Gubernur Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan, pada tahun 2011.
51

 

Hal ini menunjukkan bahwa AG. H.. Abdul Rahman Ambo Dalle 

merupakan ulama yang memiliki nilai dan prestasi yang cukup berharga, bukan 

saja dari sisi masyarakat tetapi juga di mata pemerintah baik semasa hidupnya 

maupun sesudah wafatnya. 

D. Strategi pengembangan Syiar Islam di Desa Kaballangang 
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AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle memiliki peran yang sangat penting 

dalam mengembangkan Syiar Islam, terutama di Desa Kaballangan. Sebelumnya, 

penduduk Kaballangan kerap mengunjungi Gunung Kaballangan untuk 

melakukan ritual yang disebut Bulu' Nene' saat mereka memiliki keperluan khusus 

seperti hajat. Tidak hanya sekadar mengunjungi tempat tersebut, mereka juga 

biasanya melakukan penyembelihan hewan seperti ayam dan kambing sebagai 

bagian dari upacara tersebut. Namun, setelah Anregurutta Abdurrahman Ambo 

Dalle tiba di Desa Kaballangan pada tahun 1978, secara perlahan tradisi ini tidak 

lagi dipraktikkan oleh masyarakat setempat. 

AG. H. Abdul Rahman Ambo Dalle membawa Syiar Islam yang 

berdampak pada masyarakat Kaballangan dengan membuat mereka secara 

perlahan meninggalkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Islam. Walaupun begitu, ada beberapa individu di kalangan masyarakat yang tetap 

menjalankan praktik-praktik tersebut secara rahasia, tanpa diketahui oleh AG. H. 

Abdul Rahman Ambo Dalle.
52

. 

Adapun peran AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam mengembangkan 

syiar Islam di Kaballangan diantaranya:  

1. Bidang Pendidikan  

Pada tahun 1976 didirikan Pondok pesantren di Desa Kaballangang atas 

prakarsa pemerintah daerah Kabupaten Pinrang  yaitu Andi Patonangi yang saat 

itu menjabat sebagai Bupati, bersama Puang Milu yang telah mewakafkan 

tanahnya untuk kepentingan agama. Mengenai asal usul penamaan pondok 

pesantren yang dibangun di Desa Kaballangang, Bakri haming menjelaskan: 

Dulu sebenarnya pesantren ini pemberian golkar sehingga namanya dulu 

itu manahilil ulum Guppi, lalu kemudian Anregurutta meminta kepada pak 

bupati Andi Patonangi untuk diikutkan nama DDI, dan pak bupati 
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merespon untuk tetap mengikuti kemauan pak kiayi karna ini sudah 

sepenuhkan diberikan kepada pak kiayi, bukan lagi partai PPP bukan lagi 

golkar tetapi ddi. Karna guppi sebenarnya singkatan dari gabungan 

perbaikan pendidikan islam. Hilangmi guppinya yang ada hanya DDI
53

. 

Mengenai penamaan Pondok Pesantren Manahilil Ulum Ad-dariyah itu 

dipilih langsung oleh Anregurutta hasil dari Shalat istikhara, yang bermakna 

wadah atau tempat yang senantiasa akan mendapatkan berbagai ilmu. Pada awal 

kepindahan Anregurutta dari Parepare ke Kaballangang hanya memiliki sekitar 15 

santri saja, tapi dalam waktu yang relatif singkat pondok pesantren ini banyak 

didatangi santri dari berbagai daerah. 

Pondok Pesantren Manahilil Ulum Addariyah  DDI berkedudukan di Desa 

Kaballangan kecamatan Duampanua Kabupaten  Pinrang. Pesantren yang dikelola 

dan diasuh langsung oleh AG. H..Abdurrahman Ambo Dalle beserta beberapa 

tenaga pengajar seperti Dr.H. Abdurrahim Arsyad, H.Syamsul Bahri. M.A, dan 

H.Mahmud Yunus,Lc. Ini mempunyai area seluas 50 hektar dan mendapat dua 

tenaga pengajar atau dosen dari mesir lulusan Al- Azhar yang ikut membantu 

kelangsungan dan pengembangkan pesantren ini disamping seorang volunteer dari 

Australia yang membantu mengajar bahas Inggrisnya kepada santri.
54

 

Pengajaran di Pondok Pesantren Manhilil Ulum Addariyah memiliki fokus 

utama pada ilmu agama, yang mencakup mata pelajaran seperti al-Qur'an, hadis, 

fikih, sejarah Islam, biografi ulama, tafsir, tajwid, tauhid, akidah, akhlak, nahwu, 

bahasa Arab, mahfuzat (pelajaran tentang perlindungan dan keamanan agama), 

dan khat (seni kaligrafi). Selain itu, pendidikan di pondok pesantren ini juga 

melibatkan mata pelajaran ilmu pengetahuan umum yang disesuaikan dengan 
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kurikulum madrasah departemen Agama, yang mencakup bidang ilmu 

pengetahuan umum.
55

  

Pada tahun 1988, di lembaga pendidikan DDI, termasuk sekolah 

menengah pertama dan sekolah menengah atas, kurikulumnya disesuaikan dengan 

kurikulum yang digunakan di sekolah negeri, yang diatur oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini terutama berlaku untuk mata pelajaran ilmu 

pengetahuan umum. Sementara itu, pengajaran mata pelajaran agama mengikuti 

ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga Tarbiyah PB DDI dan ketentuan yang 

berlaku dari Departemen Agama terkait dengan pelajaran agama di sekolah 

umum.
56

  

Adapun mengenai pengajian kitab yang dilakukan di masjid Pondok 

Pesantren DDI Kaballangang mempunyai kurikulum tersendiri yang berbeda,  

mata pelajaran yang dipelajari pada pengajian di masjid tersebut menyangkut 

masalah tafsir, hadits, fiqhi, akhlak tasawuf. Kegiatan pengajian tersebut 

dilaksanakan secara rutin pada setiap malam dan subuh hari. Kecuali pada malam 

jum’at karena diperuntukkan untuk Training Da’wah dan pembacaan Barazanji.
57

 

Bahasa yang digunakan para santri adalah bahasa Bugis, di Pesantren 

Manahilil Ulum Addariyah tersebut juga dipelajari Bahasa Bugis baik lisan 

maupun tulisan, sebab manfaat mempelajari Bahasa Bugis ini sangat berguna 
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ketika sudah berada di tengah masyarakat Desa Kaballangang yang bersuku  

Bugis.
58

  

Menurut Bakri Haming dalam penerapan pendidikan Islam di Pondok 

Pesantren DDI Kaballangang Pinrang menerapkan sistem ilmu yang didapatkan di 

Pondok pesantren secara formal harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari 

di lingkungan pondok pesantren, hal inilah yang membuat santri handal dalam 

ceramah/dakwah agama dimanapun mereka berada.
59

 

Pada Pondok Pesantren DDI Kaballangang memadukan Tiga unsur 

pendidikan yang sangat strategis untuk dikembangkan di pesantren yaitu antara 

lain: aspek Ibadah yang titik sentralnya adalah penanaman keimanan kepada 

Alllah SWT., Dakwah/tabligh dipergunakan sebagai sarana syiar dan 

pengembangan ajaran Islam, serta yang terakhir adalah amalan sebagai wujud atau 

realisasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan baik dalam hidup bermasyarakat 

maupun dalam kehidupan sehari-hari.
60

 

Setelah kedatangan Anregurutta di Kaballangang memberikan dampak 

yang cukup signifikan bagi masyarakat, selain pada sisi pemahaman agama juga 

mendorong serta memberikan penyadaran untuk meningkatkan taraf kehidupan 

sosial ekonomi pada masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan bahwa:  

Kedatangannya Anregurutta nakasih naik i rezekinya dan agamanya 

masyarakat. biasanya datangi ke masjid setelah magrib untuk maccerama-

macceramah, pernah berpesan Anregurutta kalau mauki hidup 

Kaballangang kitaji itu yang ubahki bukan orang dari luar. Anregurutta 

mendoakan masyarakat untuk pertanian dan perkebunan, dan masyarakat 

menyumbang ke pesantren. Anregurutta membawa perubahan katuang-
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katuanganna masyarakat disini, Dia membawa berkah kepada masyarakat 

desa ini. 

 Hal inilah yang membuat masyarakat sadar untuk harus meningkatkan 

Desa Kaballangang dari sisi pendidikan maupun perekonomian. Hal ini juga 

dikatakan oleh Sudirman S mengenai kedatangan Anregurutta di Desa 

Kaballangang yang membawa perubahan: 

Perubahan setelah datangnya Anregurutta perekonomiannya masyarakat 

itu meningkat, baik dari kehidupan sosial masyarakat, yang paling 

berkesan di masyarakat itu di ekonominya adanya gurutta dan pesantren yg 

bisa menyebabkan orang disini meningkat perekonomiannya dulunya 

nilai-nilai  barangnya tidak bernilai adanya pesantren maka nilai itu bisa 

bertambah, dulu tanahnya disini tidak berproduksi karna tandus, adanya 

pesantren kenapa bisa tumbuh semua itu istilah gurutta karna ada 

keberkahan jadi masyarakat menyadari betul keberadaan Anregurutta itu 

membawa keberkahan di masyarakat di desa Kaballangang.
61

 

Selain meningkatkan nilai-nilai jual barang, Anregurutta juga memberikan 

doa kepada masyarakat yang mengalami masalah dalam usaha mereka, seperti 

tambak, pertanian, dan kegiatan niaga lainnya. Masyarakat dengan sengaja 

mendatangi Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle untuk meminta doa agar 

usaha mereka dapat berjalan lancar dan mendapat berkah. Dengan ridho Allah 

SWT, melalui doa yang dipanjatkan oleh AG. H. Abdurahman Ambo Dalle, 

masyarakat yang datang mencari bimbingan mengenai kemajuan usaha mereka, 

termasuk tambak, pertanian, dan kegiatan niaga lainnya.  

Selain memberikan doa dan bimbingan, AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle 

juga memberikan nasehat kepada masyarakat yang berhasil menjalankan usaha 

mereka dengan lancar dan berkembang. Mereka diingatkan untuk selalu bersyukur 

kepada Allah SWT dan menggunakan rezeki yang diberikan oleh-Nya untuk 

kebaikan. Keberadaan AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle dan pesantrennya di 

Desa Kaballangan juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat 
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sekitar. Para santri yang berada di pesantren juga turut membantu masyarakat 

lokal dengan berpartisipasi dalam aktivitas seperti menanam padi atau panen ikan 

di empang, sehingga memberikan kontribusi positif pada kemajuan dan 

kesejahteraan komunitas tersebut. 

Tujuan utama dalam pendirian pesantren adalah untuk mencetak ulama 

dan muballigh yang mampu melanjutkan perjuangan dalam menyebarkan dakwah 

Islam. Pesantren Manahilil Ulum Addariyah DDI Kaballangang. Para alumni 

pesantren diharapkan mampu menjadi pemimpin yang mampu memberikan 

bimbingan dan pembinaan kepada umat, serta memperjuangkan nilai- nilai Islam 

dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Alamsyah: 

DDI itu kepanjangan dari Darud Dakwah wal Irsyad artinya tempat untuk 

digembleng/disiapkan untuk menjadi orang yang berdakwah dan 

memberikan irsyad atau petunjuk, jadi kalau berbicara mengenai  alumni 

sangat banyak tidak bisa dihitung, seperti dr Hannani M.Ag yang sekarang 

jadi Rektor di IAIN Pare-pare dia juga telah mendirikan madrasah 

zubdatul Asrar khusus tahfidz di Pare-pare, dr suf kasman, yang sekarang 

menjadi sekertaris menejemen haji dan umroh di Fakultas Dakwah, jadi 

kalau berbicara mengenai alumni yang aktif dakwah banyak sekali.
62

 

Pesantren DDI di Kaballangang telah melahirkan alumni-alumni yang 

kemudian menjadi ulama yang berpengaruh, diantara alumninya banyak yang 

lahir menjadi pendakwah bahkan ada yang terjun di bidang politik seperti H 

Alimuddin Budung yang kini menjadi anggota DPRD Pinrang.
63

 

Pesantren DDI Kaballangang  berkomitmen untuk memberikan pendidikan 

agama yang komprehensif kepada santri-santrinya, dengan fokus pada 

pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Melalui proses pendidikan yang baik, 

pesantren bertujuan untuk menghasilkan generasi ulama dan muballigh yang 

berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan mampu mengemban tugas dakwah 
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dengan baik. Dengan mencetak ulama dan muballigh yang berkualitas, Pesantren 

DDI Kaballangang berharap dapat berkontribusi dalam menyebarkan dakwah 

Islam secara luas, baik di tingkat lokal maupun Nasional. 

2. Bidang Dakwah  

Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle memahami Islam sebagai Islam 

ahlusunnah wal-jamaah, yang merupakan salah satu aliran utama dalam Islam. 

Dalam pendekatan dakwahnya, ia berusaha agar pesan-pesan Islam dapat diterima 

dengan mudah oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia 

mengembangkan beberapa metode atau sistem dakwah yang dianggap relevan dan 

sesuai dengan petunjuk al-Qur'an yang telah ditetapkan. 

a. Home visit door to door artinya kunjungan dari rumah ke rumah dalam momen 

tertentu seperti:
64

 

1) Ta'ziyah, yaitu kunjungan dalam bentuk mendatangi keluarga yang 

mengalami musibah kematian kemudian memberi dakwah sekaligus 

dalam bentuk menyatakan belasungkawa dan memberi nasehat-nasehat. 

2) Kegiatan pengobatan dan doa, yaitu mengunjungi anggota masyarakat 

yang terkena musibah penyakit, mereka dibawakan dokter kemudian 

untuk mengobatinya didoakan oleh jamaah DDI untuk kesembuhannya. 

3) Memenuhi undangan walimah, yaitu mengunjungi orang yang 

mendapatkan kegembiraan seperti perkawinan, sunnatan, dan selamatan 

lainnya, karena mereka telah mendapatkan nikmat dari Allah 

Subhanahu wata'ala, dengan memberikan nasehat cara mensyukuri 

nikmat Tuhan. 
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4) Metode silaturrahim, yaitu kunjungan kepada anggota masyarakat yang 

sudah jarang ditemukan di masjid atau di tempat-tempat tertentu, atau 

bagi anggota masyarakat yang memiliki masalah. Sistem yang 

dilakukan antara lain: hiburan atau membaca al-Qur'an bersama, 

kemudian salah seorang Kyai atau guru yang memberikan ceramah dan 

dialog. 

Mengenai pendekatan yang dilakukan Anregurutta secara silaturahmi juga  

dijelaskan oleh abdul Hamid, bahwa: 

Metode dakwah Anregurutta itu memberikan metode dakwah terhadap 

masyarakat dengan cara pendekatan mereka, medatangi rumahnya, dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan dan disanalah Anregurutta memeberikan 

pemahaman-pemahaman tentang islam, tentang DDI. Jadi bukan hanya di 

tempat saja lalu kemudian orang-orang datang, memang sendirinya orang-

orang datang juga tetapi juga Anregurutta juga mendatangi mereka dari 

rumah ke rumah
65

 

Hal ini menandakan bahwa selama berdakwah Anregurutta tidak hanya 

mengunjungi masjid-masjid untuk berdakwah tetapi juga mengunjungi rumah-

rumah masyarakt untuk melalukan silaturahmi atau melakukan pendekatan secara 

emosional. 

b. Metode ceramah. 

Metode dakwah dalam bentuk ceramah melalui jalur sebagai berikut: 

1) Khutbah, metode dilakukan dengan cara membekali seluruh santri putra 

dengan latihan berkhutbah, dan setiap santri diwajibkan khuruj (keluar) 

pada hari jum'at untuk berkhutbah di masjid-masjid yang ada di wilayah 

DDI ataukah di masjid masyarakat Islam yang meminta atau 

mengundang DDI untuk berkhutbah.  

                                                           

65
Abd Hamid (40 Tahun), Murid Anregurutta Ambo Dalle, Wawancara Desa 

Kaballanang 04 Juli 2023. 



66 
 

 
 

2) Pengajian, maka para santri juga dilatih untuk memimpin pengajian 

tafsir, hadis atau fiqh atau hal-hal yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat dengan menggunakan sistem halaqah,baik diadakan di 

masjid maupun di tempat-tempat tertentu.
66

 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bakri Haming selaku santri 

didikan Anregurutta: 

Pendekatan yg dialakukan di masjid dulu ini dia mengajarkan kepada 

santri setelah mendalami mereka ditugaskan keluar berdakwah.
67

 

Sebelum santri ditugaskan kelar untuk berdakwah ke masjid-masjid maka 

para santri terlebih dahulu akan dibekali ilmu tafsir, hadits, fiqhi, akhlak tasawuf 

melalui pengajian rutin dan training dakwah yang dilakukan pada kamis malam. 

c. Metode tanya-jawab (dialog) 

Metode tanya-jawab merupakan salah satu metode yang dikembangkan 

oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam rangka pengembangan dakwahnya 

kepada masyarakat.
68

  

d. Metode Kerja Kelompok 

Berdakwah dalam bentuk kerja kelompok dalam bentuk kerja bakti, 

pengumpulan zakat, penyembelihan kurban, kegiatan hari-hari besar Islam, 

kegiatan praktek shalat dan baksos dengan mengumpulkan pakaian bekas yang 

akan disumbangkan kepada fakir miskin. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasyid 

Ridha bahwa: 

Pada hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra‟Miraj serta hari besar 

lainnya, AG. H.Abdurrahman Ambo Dalle sangat sulit untuk temui di 

rumahnya karena beliau selalu penuh undangan ke berbagai daerah di 
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sulawesi selatan untuk diminta memberikan Fatwa- fatwanya. Bahkan 

tidak jarang pula datang dari luar pronsi sulawesi selatan.
69

 

e. Metode Imitasi. 

Metode ini sebagai aktivitas dakwah yang dikembangkan oleh DDI yaitu 

berpola kepada percontohan akhlakul karimah, seni suara yang bernafaskan Islam, 

seni baca al-Qur'an sehingga masyarakat tertarik terhadap DDI.
70

 

Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

mencakup berbagai metode, tidak hanya melalui lisan seperti khutbah dan 

pengajian, tetapi juga melalui media tulisan seperti penerbitan buku, dan metode 

lainnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi berbagai pengaruh, terutama 

yang dapat mengganggu kemurnian aqidah (keyakinan) umat Islam.  

Dengan menggabungkan dakwah lisan dan tulisan, AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Penerbitan buku dan materi tulisan 

lainnya memungkinkan pesan-pesan Islam yang benar dan kemurnian aqidah 

dapat tersebar lebih jauh, mencapai generasi yang lebih muda, dan memberikan 

referensi yang kuat bagi mereka dalam memahami dan mempraktikkan agama. 

Ini adalah pendekatan yang bijak untuk memperkuat pemahaman dan 

keyakinan Islam di tengah masyarakat, serta menghadapi berbagai potensi 

pengaruh yang dapat mempengaruhi pemahaman agama. Dengan cara ini, AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle dapat berperan dalam menjaga kemurnian aqidah 

umat Islam dan menyebarkan ajaran Islam yang benar secara lebih efektif. 

Dalam penerapan dakwah Anregurutta di Desa Kaballangang sangat 

mempengaruhi peningkatan kualitas kepercayaan masyarakat, sekarang 
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masyarakat Kaballangang sudah tidak lagi percaya dengan menyembeli hewan di 

Bulu‟ Nene‟, ini membuktikan bahwa ada perubahan kebiasaan setelah AG. H.. 

Abdurraman Ambo Dalle hadir di tengah-tengah masyarakat di Kaballangan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh abdul hamid bahwa: 

Masa saat itu masyarakat belum bisa meninggalkan tradisi tradisionalnya 

tetapi dengan adanya Anregurutta sedikit banyak mereka sudah paham 

kemudian berangsur mereka meninggalkan walaupun tetap ada yang tidak 

menerima. Disini dulu ada bulu‟ nene‟ yang memiliki pengaruh kuat 

terhadap mesyarakat. Setelah datangnya AG. H. memberikan pengajian di 

masyarakat memberikan pemahaman tentang hal itu dan masyarakat sidkit 

banyak yang sudah meninggal tetapi tidak segampang meninggalkan hal 

itu toh tetapi setidaknya mulai berkurang sampai ke generasi-generasi 

selanjutnya masyarakat sudah paham hal tersebut sampai sekarang 

masyarakat sudah jarang ada yang kesana.
71

 

AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam dakwahnya menggunakan 

pendekatan yang berbasis pada masyarakat. Ia menyesuaikan materi dakwahnya 

sesuai dengan kondisi, tingkat pengetahuan, kebiasaan, budaya, serta status 

ekonomi dan sosial dari masyarakat yang menjadi sasarannya. Ia melaksanakan 

penyampaian dakwah dengan cara yang lembut dan selaras, sehingga apa yang ia 

sampaikan sesuai dengan tindakan yang ia lakukan. Selain itu, ia selalu membuka 

dialog dalam rangka menjalin komunikasi yang baik. 

AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle tidak hanya memberikan Fatwa 

mengenai masalah-masalah agama, tetapi juga memberikan pemahaman tentang 

arti dan tujuan hidup kepada masyarakat. Ia memiliki kepribadian yang 

kharismatik, yang dengan perilaku dan sikapnya, mampu mengagumkan 

masyarakat. 

3. Bidang Politik 

Pembangunan Pondok Pesantren DDI Kaballangan merupakan hasil dari 

perhatian dan dukungan yang sangat dihargai dari pemerintah. Pesantren ini, yang 
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dipimpin langsung oleh Gurutta, secara rutin menerima kunjungan dari berbagai 

pejabat, termasuk yang berasal dari kalangan sipil maupun militer, baik di tingkat 

provinsi maupun pusat. Tentu saja, kunjungan-kunjungan tersebut memberikan 

manfaat positif bagi pesantren dan komunitas sekitarnya. Namun, perlu 

ditekankan bahwa meskipun menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, 

Gurutta tidak pernah menggunakan hubungan tersebut untuk kepentingan 

pribadinya. Selain itu, kedekatan tersebut tidak pernah mengurangi kharismanya 

sebagai ulama yang dihormati dan dihargai.Sebagaimana diungkapkan oleh 

Sudirman S bahwa: 

Karna Anregurutta itu semua programnya harus mengikut ke program 

pemerintah, program DDI tidak bisa bertentangan dengan program 

pemerintah , jadi selalu bersama pemerintah itu anregurtta. Makanya itu 

setiap programnya Anregurutta pasti didukung oleh pemerintah
72

. 

Dengan Pemerintah, Anregurutta senantiasa menjalin kerja sama yang 

sangat akrab. Anregurutta mempunyai pandangan bahwa ulama dan umara 

keduanya merupakan dwi tunggal yang mutlak diperlukan dalam membangun 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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  BAB  V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Desa Kaballangang di Sulawesi Selatan mencerminkan keragaman agama 

sebagai hasil sejarah peradaban dan kebudayaannya. Meskipun mayoritas 

penduduknya memeluk Islam, kehadiran umat Kristen terkait dengan sejarah 

pembukaan desa dan proyek pembangunan jalan. Animisme masih 

mempengaruhi kehidupan beragama, dengan contohnya adalah pemujaan 

kuburan "Bulu Nene." Konflik dan kontroversi muncul seputar makam "Bulu 

Nene," yang mencerminkan dinamika antara agama resmi dan praktik-praktik 

keagamaan lokal. Penelitian ini menggambarkan hubungan kompleks antara 

agama, budaya, dan sejarah dalam konteks masyarakat Desa Kaballangang. 

2. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah seorang ulama dan pendidik terkemuka 

dengan latar belakang keluarga bangsawan Bugis yang memiliki perjalanan 

pendidikan yang beragam, termasuk pendidikan formal di berbagai tempat, 

termasuk Mekah. Dia menulis banyak karya dalam berbagai bidang ilmu 

agama, mendirikan madrasah, dan terlibat dalam kegiatan dakwah dan sosial. 

Ambo Dalle dikenal sebagai tokoh kharismatik yang memiliki pengaruh besar 

dalam memajukan pendidikan agama dan sosial di Sulawesi Selatan. 

3. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle memegang peran kunci dalam 

mengembangkan Syiar Islam di Desa Kaballangan. Dengan mendirikan 

Pondok Pesantren Manahilil Ulum Addariyah DDI, Anregurutta memberikan 

pendidikan agama yang komprehensif kepada masyarakat, mengajarkan nilai-

nilai Islam yang benar, dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang 

ajaran agama. Melalui berbagai metode dakwah yang inklusif, seperti 

kunjungan dari rumah ke rumah, khutbah, pengajian, dialog, dan kerja 
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kelompok, Anregurutta Ambo Dalle berhasil mengubah beberapa tradisi lokal 

yang bertentangan dengan Islam. Selain itu, Anregurutta Ambo Dalle juga 

memberikan kontribusi positif dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat serta menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah tanpa 

memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Keseluruhan, AG. H. 

Abdurrahman Ambo Dalle adalah tokoh yang telah membawa perubahan 

positif dalam masyarakat Desa Kaballangan, meningkatkan pemahaman 

agama, dan mencetak ulama yang berkualitas untuk melanjutkan dakwah 

Islam.  

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan AG. H Abdul Rahman Ambo 

Dalle dalam Perkembangan Masyarakat Islam di Desa Kaballangang Kabupaten 

Pinrang Tahun 1978-1996 M, maka saran-saran yang bisa penulis sampaikan 

yaitu diharapkan tidak hanya mengetahui sosok tokoh Anregurutta Abdurrahman 

Ambo Dalle, tetapi juga meneladani cara dalam berdakwah yang sangat 

mengedepankan tata krama dan menghindari terjadi konflik antara agama dan 

budaya Bugis dengan penyampaian  dakwah lemah lembut tersebut juga menjadi 

ciri khas Anregurutta, hal ini bisa menjadi teladan bagi generasi Islam 

selanjutnya, khususnya yang terjun pada bidang dakwah dan bidang keislaman, 

agar senantiasa rendah hati dan berdakwah dengan lemah lembut.  

Selain itu diharapkan kepada masyarakat di Desa Kabllangang untuk tetap 

menjaga dan mempertahankan ajaran  yang telah disampaikan oleh Anregurutta 

Ambo Dalle. Penulis memberikan saran rekomendasi pada  peneliti selanjutnya 

untuk membahas lebih detail mengenai peranan Anregurutta Ambo Dalle dalam 

pola pendidikan yang dilakukan. 
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